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ABSTRAK 

 

Nama : Risca Aisyah Rauf  

Nim : 70200117135  

Judul  : Determinan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi Covid-19            

di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

Tenaga kesehatan berada di garis depan yang terlibat langsung dalam 

penanganan dan perawatan pasien COVID-19 berisiko mengalami stres, beban 

kerja dan gejala kesehatan mental lainnya. Berdasarkan potensi terjadinya stres 

kerja perlu dilakukan uji hubungan untuk melihat faktor apa saja yang 

berhubungan dengan stres kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan stres kerja pada 

tenaga kesehatan. Metode penelitian ini merupakan penelitian Analitik dengan 

pendekatan Cross sectional lalu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

dengan jumlah sampel Seluruh Tenaga kesehatan yang bekerja di Ruangan 

Infection Canter (IC) sebanyak 101 Tenaga kesehatan. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik non probability atau total sampling. Data yang terkumpul 

kemudian di analisis secara univariat dan bivariat dengan Chi-Squere.  

 Hasil penelitian dengan uji analisis bivariat, diperoleh bahwa ada 

hubungan antara beban kerja dengan stres kerja dengan nilai p=0.00, namun tidak 

ada hubungan antara jenis kelamin, usia dan masa kerja dengan stres kerja dimana 

nilai p-value masing-masing 0.83, 0.20, dan 0,06. Saran bagi tenaga kesehatan 

dapat  memelihara kesehatan jiwa dan mentalnya dengan upaya menenangkan 

pikiran dengan relaksasi, berpikir positif dan jagalah kesehatan dengan olahraga 

atau aktifitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, makan makanan bergizi 

seimbang, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.  

 

Kata kunci : COVID-19; Stres; Beban;Tenaga Kesehatan. 

Referansi : 40 (2017-2021)
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BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19) di seluruh dunia telah 

menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang luar biasa. Kasus kematian akibat 

COVID-19 cukup besar dilaporkan dibandingkan dengan kasus karena SARS (Severe 

Acute Respiratory Syndrome) dan sindrom saluran pernapasan tengah, walaupun 

persentase kematian relative rendah yang disebabkan oleh COVID-19. Sampai saat 

ini, belum ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan COVID-19 c 

Peningkatan jumlah kasus yang di konfirmasi dan jumlah kematian akibat 

COVID-19 menjadi tantangan yang besar bagi sistem pelayanan kesehatan. Menurut 

WHO Ketika jumlah pasien dengan COVID-19 bertambah dengan Jumlah kasus 

global COVID-19 dari 223 negara terkonfirmasi pada februari 2021 sebanyak 

109.594.835 jiwa dan meninggal sebanyak 2.424.060 jiwa, semakin banyak sumber 

daya kesehatan termasuk petugas, tempat tidur dan fasilitas, sumber daya terbatas, 

berdampak pada munculnya tekanan dan kesehatan yang besar, terutama petugas 

kesehatan (Catton 2020). 

Data di Indonesia menunjukkan peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 

cenderung meningkat terus-menerus. Pada februari 2021 tercatat jumlah kasus di 

konfirmasi positif sebesar  1.243.646 jiwa dan meninggal sebanyak 33.788 jiwa 

(WHO 2021). Ratusan nyawa melayang akibat paru-paru yang terkena virus corona 
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deases, puluhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat pun menjadi 

korban keganasan pandemi ini (Didik Haryadi Santoso; Awan Santosa 2020).  

Dalam beberapa tahun terahkir petugas kesehatan berada di bawah tekanan 

Dampak COVID-19, terutama dugaan kasus yang dipastikan bahwa tingginya risiko 

infeksi, perlindungan yang tidak memadai kurangnya alat pelindung diri (APD), 

frustasi, jam kerja yang lebih lama tanggapan negatif dari masyarakat ,tingginya dari 

resiko terkena COVID-19 dan kurangnya dukungan sosial lingkungan sekitarnya 

yang menyebabkan munculnya gejala Psikologis pada petugas kesehatan di mana 

masalah yang parah seperti Stress, gejala depresi, kecemasan, ketakutan, kemarahan, 

insomnia dan kesehatan menta (Kang et al. 2020).  Masalah kesehatan tidak hanya 

menghalangi perorangan mental ini memiliki efek pemahaman, dan pengambilan 

keputusan yang bertahan lama pada kesehatan, tetapi juga kesejahteraan, melindungi 

mental sangatlah penting untuk mengendalikan diri sendiri (Kang et al. 2020). 

Dengan demikian, kehadiran gejala-gejala ini di samping status kehidupan 

pertempuran sehari-hari melawan COVID-19 menunjukkan bahwa mereka harus 

mengatasi tekanan Stres kerja, Beban kerja 

Kondisi kerja yang memadai dan program pemulihan, yaitu, program yang 

mendukung kegiatan yang diperlukan untuk memastikan kondisi fisik, mental, dan 

sosial terbaik sehingga pekerja medis dapat maju menuju kondisi kesehatan yang 

optimal, tampaknya diperlukan. Hal ini dapat mendukung staf medis dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dengan cepat. Dan menjaga keseimbangan 

mental dan kesehatan yang lebih baik untuk dapat bekerja. Menurunkan tuntutan 

pekerjaan dan beban kerja, sekaligus meningkatkan kontrol dan penghargaan 

pekerjaan dapat membantu melindungi staf yang cukup formal dalam situasi saat ini, 
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di mana mereka mengenakan alat pelindung medis yang tidak dapat dipindahkan 

selama waktu kerja, masih belum diketahui. Berbagi cerita, akan menjadi penting 

serta memperkuat aset positif orang. Diperlukan metode yang sederhana, mudah, dan 

praktis Perangkat elektronik, seperti handphone dan komputer, dapat membantu (W. 

R. Zhang et al. 2020). 

Kejadian kasus COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari, Provinsi 

Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi yang terdapat konfirmasi COVID-19 

sebanyak 53.348  dan meninggal sebanyak 815 pada februari 2021. Kota makkassar 

salah satu jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 cukup tinggi di daerah 

sulawesi dengan jumlah kasus 2.068 dirawat, 24.104 sembuh dan meninggal 

sebanyak 491 dengan total yang terkonfirmasi 26.663 februari 2021. Sehingga 

petugas kesehatan sebagai garis depan semakin tertekan karena meningkatnya beban 

kerja, Stres kerja, mengkhawatirkan kesehatan para tenaga medis dan keluarga. 

Petugas kesehatan berisiko mengalami gangguan psikologis dalam merawat pasien 

COVID-19 karena perasaan depresi, penyebab utamanya adalah perlindungan diri 

yang masih kurang dari kebutuhan petugas kesehatan (Fadli et al. 2020). 

Menghadapi situasi kritis ini, petugas kesehatan di garis depan yang terlibat 

langsung dalam diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien COVID-19 berisiko 

mengalami tekanan Stres kerja, Beban kerja dan gejala kesehatan mental lainnya. 

Jumlah yang terus meningkat dari kasus yang dikonfirmasi dan dicurigai, beban kerja 

yang berlebihan, menipisnya peralatan perlindungan pribadi, liputan media yang 

meluas, kurangnya obat-obatan tertentu, dan perasaan tidak didukung secara memadai 

dapat berkontribusi pada beban mental para pekerja tenaga kesehatan (Lai et al. 

2020). 
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Bekerja di garis depan selama wabah COVID-19 sangat sulit dan bisa 

membuat stres. Petugas kesehatan tetap wajib merawat pasien, tetapi harus 

mengadopsi prosedur dan tindakan keselamatan yang ketat, seperti memakai alat 

pelindung diri yang lengkap dan membatasi pergerakan, isolasi fisik membuat pasien 

sulit mendapatkan pertolongan dan tetap waspada atau waspada. Selain itu, seiring 

dengan jumlah pasien COVID-19 yang menjalani pengobatan yang terus meningkat, 

kebutuhan untuk bekerja juga semakin meningkat. Karena jadwal kerja yang padat, 

kurangnya kesempatan dan tenaga untuk memperhatikan perawatan dasar, semakin 

sulit untuk mendapatkan perawatan. Mendapatkan dukungan sosial bagi mereka 

Sendiri, tentunya juga memiliki rasa takut menyebar, atau karena beban pekerjaan 

menjadi profesi bagi teman dan keluarga (Amalia 2020). 

Berbagai gangguan psikologis telah dilaporkan dan dipublikasi selama wabah 

COVID-19  baik pada tingkat individu, komunitas, nasional, dan internasional. Pada 

tingkat seseorang akan lebih mengalami takut akan tertular dan mengalami gejala 

berat atau sekarat, merasa tidak berdaya. Pandemi bahkan menyebabkan krisis 

psikologis (Handayani et al. 2020a). 

Faktor psikologi memilki urgensi tersendiri untuk memperoleh perhatian 

khusus karena berkaitan erat dengan kinerja petugas kesehatan yang bertugas di 

Rumah Sakit pada masa pandemi COVID-19. Ketika terjadi ketimpangan saat bekerja 

maka akan menimbulkan risiko pada kondisi psikologi berupa stres dan 

meningkatnya beban pekerjaan. Petugas yang bekerja di Rumah sakit umumnya 

senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dinamika perubahan yang terjadi 

seperti saat masa pandemi COVID-19, hal tersebut sehubungan dengan profesi 

Tenaga kesehatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat (human service) yang 
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memerlukan tanggung jawab dan skill yang memadai, sehingga jika tidak mampu 

beradaptasi maka individu akan merasa kesulitan melepaskan diri dari tekanan yang 

dihadapi sehingga berpotensi menimbulkan risiko psikososial bagi tenaga kesehatan 

(Ayu 2017).  

Pandemi COVID-19 akan membuat tenaga kesehatan memiliki beban kerja 

yang lebih dan rentan mengalami masalah psikologis berupa kecemasan, beban kerja 

dan stres saat bekerja. Kecemasan dan Stres tersebut muncul dari perasaan tidak 

nyaman atau kekhawatiran sehingga individu meningkatkan kewaspadaan untuk 

mengantisipasinya yang dilakukan oleh tubuh secara otonom atau tanpa disadari 

individu tersebut. Kecemasan yang terjadi dapat mengganggu pikiran atau 

konsentrasi individu (Suhamdani et al. 2020). 

Identifikasi individu pada tahap awal gangguan psikologis membuat strategi 

intervensi lebih efektif. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 menyebabkan 

perubahan psikologis seperti ketakutan, kecemasan, depresi, stres, atau 

ketidakamanan. Gangguan ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan atau 

semua orang yang bekerja di bidang medis, tetapi juga seluruh warga negara 

(Handayani et al. 2020a). 

Berdasarkan uraian  di atas, Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan 

yang paling banyak dan menjadi pusat Rumah sakit Rujukan Covid-19 adalah Rumah 

Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin sudirohusodo, oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat gambaran kondisi psikologi dan 

kinerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  latar belakang yang ada diatas memberikan dasar bagi 

penulis untuk merumuskan masalah yaitu Bagaimana Determinan Stres keja Tenaga 

Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota 

Makassar 

C. Hipotesis 

Hipotesis Nol (H0) : 

1. Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan stres kerja tenaga kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota 

Makassar. 

2. Tidak ada hubungan usia dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

3. Tidak ada hubungan masa kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota 

Makassar. 

4. Tidak ada hubungan beban dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

Hipotesis Alternatif (Ha) : 

1. Ada hubungan usia dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi 

COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

2. Ada hubungan jenis kelamin dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 
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3. Ada hubungan masa kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

4. Ada hubungan beban dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi 

COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

D. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel yang 

akan di bahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional terhadap 

masing masing variabel yang akan di teliti yaitu sebagai berikut: 

a. Tenaga kesehatan yang dimaksud penelitian ini adalah individu yang bekerja di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar atau Tenaga Kesehatan yang 

berkontak langsung dengan Pasien Covid-19 yang bertugas di ruangan Infection 

canter (IC). 

b. Stres Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tekanan yang dialami oleh 

responden akibat kondisi pekerjaan yang tidak sesuai yang di harapkan diukur 

dengan menggunakan kuesioner kuesioner  Questionnaire on the experince and 

Evaluation of work  (QEEW). 

Kriteria objectif 

Ringan  : Bila skor jawaban responden <62,5%  

Berat : Bila skor jawaban responden ≥62,5%  

c. Beban Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuntutan tugas yang di 

berikan kepada responden di lingkungan kerja  yang diukur dengan 

menggunakan kuesioner kuesioner  Questionnaire on the experince and 

Evaluation of work  (QEEW). 

Kriteria objectif 
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Ringan  : Bila skor jawaban responden <62,5%  

Berat  : Bila skor jawaban responden ≥62,5%  

E. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Determinan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin  Sudirohusodo Kota Makassar 

2.  Tujuan Khusus  

a. Mengetahui Hubungan Jenis kelamin dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di  RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

b. Mengetahui Hubungan Usia dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 di  RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

c. Mengetahui Hubungan Masa kerja dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di  RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

d. Mengetahui Hubungan Beban kerja dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di  RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan bagi peneliti, khususnya yang berkaitan dengan Determinan 

Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan sarana bagi 

peneliti untuk memperluas pengetahuan diri khususnya dalam bidang penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas 
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wawasan bagi peneliti dalam bidang Promosi kesehatan, khususnya yang berkaitan 

dengan faktor yang berhubungan stres kerja pada tenaga kesehatan. 

3. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi pihak Rumah 

Sakit Wahidin pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar dalam rangka 

meningkatkan Kesehatan kerja di masa mendatang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan data dan informasi 

yang dapat digunakan sebagai, bahan referensi serta dapat menjadi tambahan studi 

pustaka bagi institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).



 

 
 

G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1  

Tabel Sintesa 

No

. 

Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian, 

Edisi, Volume, 

Jumlah Halaman 

 

Metode Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Erny 

Elviany 

Sabaruddin, 

Zahroh 

Abdillah 

Hubungan Asupan 

Energi, Beban Kerja 

Fisik, Dan Faktor 

Lain Dengan 

Kelelahan Kerja 

Perawat, Jurnal 

Kesehatan Vol. 10 

No. 2 Tahun 2019 | 

107 

Penelitian ini merupakan 

penelitian analitik 

Kuantitatif dengan 

pendekatan cross-sectional. 

Populasi dalam penelitian 

ini merupakan seluruh 

karyawan RSIA 

Kenari Graha Medika 

Cileungsi Bogor yang 

berjumlah 154 orang dan 

yang menjadi sampel yaitu 

perawat berjumlah 

35 orang dan pengambilan 

sampel dilakukan secara 

purposive. 

Kelelahan kerja 

perawat dengan 

asupan 

energi,beban 

kerja fisik, 

pencahayaan, 

psikososial dan 

masa 

Kerja 

Hasil penelitian 

Ini membuktikan adanya 

hubungan yang bermakna 

antara kelelahan kerja 

dengan beban kerja, 

pencahayaan dan 

Psikososial. Beberapa 

saran bagi rumah sakit 

diantaranya 

menyesuaikan jumlah 

ketenagakerjaan perawat 

sesuai metode 

Perhitungan seperti 

Metode Gillies, 

memberikan tunjangan 

atau insentif kepada 

perawat sesuai kebijakan 

rumah sakit, 

Memberikan reward bagi 

perawat teladan serta 

mengganti dan 

melakukan perawatan 

pada lampu 



 

 
 

No

. 

Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian, 

Edisi, Volume, 

Jumlah Halaman 

 

Metode Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2. 

 

May Dwi 

Yuri 

Santoso 

Dukungan Sosial 

Dalam Situasi 

Pandemi Covid-19, 

In Press Jurnal 

Litbang Sukowati, 

Vol. 5, No. 1, 

November 2020, Hal 

11-26 

Menggunakan teknik snow 

balling dengan Metode 

penelitian menggunakan 

sistematika metodelogi yang 

berpedoman pada pelaporan 

Preferred Reporting Items 

for Systematic reviews and 

Meta- Analyses 

Kecemasan, 

stres, depresi, 

tekanan 

psikologis 

terhadap 

penyakit Covid-

19 

 

Dukungan sosial dalam 

menghadapi situasi 

pandemi coronavirus saat 

ini sangat penting dalam 

dimensi psikologis. Efek 

positif dari dukungan 

sosial memberikan 

kepercayaan/ keyakinan 

diri, kenyamanan, merasa 

memiliki tujuan hidup 

dan keamanan. 

3. Rina Tri 

Handayani, 

Saras 

Kuntari, 

Aquartuti 

Tri 

Darmayanti, 

Aris 

Widiyanto, 

Joko Tri 

Atmojo 

Faktor Penyebab 

Stres Pada Tenaga 

Kesehatan Dan 

Masyarakat Saat 

Pandemi Covid-19, 

Jurnal Keperawatan 

Jiwa Volume 8 No 3, 

Agustus 2020, Hal 

353 - 360 

 

Tinjauan sistematis ini 

dilakukan sesuai dengan 

Item Pelaporan Pilihan 

untuk Tinjauan Sistematis 

dari pernyataan Preferred 

Reporting Items for 

Systematic Reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA) 

Variabel yang 

diteliti 

merupakan 

gangguan 

psikologis 

berupa stres. 

Kondisi psikologis 

tenaga kesehatan dan 

masyarakat selama 

pandemi Covid-19 belum 

menjadi fokus utama 

pemerintah di berbagai 

negara, namun penelitian 

menunjukan bahwa 

mayoritas masyarakat di 

dunia mengalami gejala 

stres ringan dan para 

tenaga kesehatan juga 

mengalami stres akibat 

beban pekerjaan, stigma, 

dan kekhawatiran 

terinfeksi. 

 



 

 
 

No

. 

Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian, 

Edisi, Volume, 

Jumlah Halaman 

 

Metode Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4. Fadli, 

Safruddin, 

Andi Sastria 

Ahmad, 

Sumbara, 

Rohandi 

Baharuddin 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kecemasan pada 

Tenaga Kesehatan 

Dalam Upaya 

Pencegahan Covid-

19, Jurnal 

Pendidikan 

Keperawatan 

Indonesia6(1), p. 

57–65 

Metode obsevasional 

analitik dengan rancangan 

cross-sectional ini 

dilakukan di tiga Rumah 

Sakit dan sembilan Layanan 

Kesehatan pada bulan April 

2020. Penentuan teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan cluster 

random sampling dengan 

jumlah sampel 115 

reponden 

Status keluarga, 

kejujuran 

pasien, 

ketersediaan alat 

pelindung diri, 

pengetahuan 

terhadap 

kecemasan 

petugas 

Dari hasil uji regresi 

logistik menunjukkan 

variabel ketersediaan alat 

pelindung diri yang 

paling berpengaruh 

terhadap kecemasan 

(r=0.517;CI=1.34-8.06), 

yang artinya ketersediaan 

alat pelindung memilliki 

pengaruh 51.7% terhadap 

kecemasan petugas 

kesehatan dalam upaya 

pencegahan Covid-19. 

5. Moh. 

Muslim 

Manajemen Stress 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19, 

Jurnal Manajemen 

Bisnis, Vol. 23 No. 2 

/ 2020 

Metode penelitian kualitatif 

dengan analisis data secara 

deskriptif yang bersumber 

dari berbagai media online. 

stress akademik 

yang biasa 

dialami oleh 

siswa/mahasisw

a, stress kerja, 

dan stress dalam 

keluarga. Ruang 

lingkup yang 

terakhir sangat 

potensial 

dialami oleh ibu 

rumah tangga, 

karena 

kebijakan WFH 

(Work From 

Home) 

Hanya orang yang 

mampu menyesuaikan 

diri dan mengelola 

dengan baik kondisi yang 

ada akan terhindar dari 

stress, bahkan mampu 

menjadikan stress 

menjadi eustrres (stress 

yang positif) karena 

mereka menjadi kreatif 

dan produktif. 



 

 
 

No

. 

Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian, 

Edisi, Volume, 

Jumlah Halaman 

 

Metode Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

6. Ezra Zimri 

Ruben 

Abiam 

Mantiri, Odi 

R. 

Pinontoan, 

Sylvia 

Mandey 

Faktor Psikologi 

Dan Perilaku 

Dengan Penerapan 

Manajemen 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja 

Rumah Sakit, 

Indonesian Journal 

of Public Health and 

Community 

Medicine Vol. 1, No. 

3 Juli 2020 

Penelitian ini termasuk studi 

observasional analitik. 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Juli 2019 di 

RSUD Pobundayan Kota 

Kotamobagu. Sampel dalam 

penelitian ini dihitung 

berdasarkan rumus Slovin. 

 pengetahuan, 

sikap, tindakan 

dan manajemen 

K3RS 

Hasil dianalisis data 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang 

bermakna antara 

keyakinan (p = 0,031), 

persepsi (p= 0,007), 

pengetahuan (p= 0,039), 

sikap (p=0,039) dan 

tindakan (p= 0,007) 

dengan penerapan K3RS 

di RSUD Pobundayan 

Kota Kotamobagu. 

7. Emmy 

Amalia, 

Dian 

Puspita 

Sari, Yoga 

Pamungkas 

Susani, 

Baiq Veni 

Fidia. 

Pelatihan 

Psychological Self 

Care Pada Petugas 

Kesehatan Yang 

Melakukan 

Perawatan Pada 

Pasien COVID-19 

Di Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Provinsi NTB, 

Amalia et al, Jurnal 

Pengabdian 

Magister Pendidikan 

IPA, 2020, 3 (2): 

175-180 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini melalui 

dua aktivitas. Aktivitas 

pertama berupa sesi berbagi 

(sharing) terhadap apa yang 

dirasakan dan dialami 

selama bertugas merawat 

pasien COVID-19 dan 

aktivitas kedua berupa 

pemberian pelatihan 

psychological self care, 

yang akan dilakukan selama 

satu hari penuh. 

psychological 

self care petugas 

kondisi fisik dan mental 

jelas terdampak setelah 

suatu kejadian bencana, 

seperti bencana non alam 

pandemi COVID-19 saat 

ini. Pada bencana saat 

ini, terutama dampak 

pada kondisi mental 

dialami oleh petugas 

kesehatan, yang mau 

tidak mau harus 

berhubungan baik secara 

langsung atau tidak 

langsung, dengan 

penyakit COVID-19. 

8. Otih 

Jembarwati 

 Stres dan Dukungan 

Sosial pada Perawat, 

 Penelitian bersifat 

eksploratif dengan 

Variabel 

independen 

Hasil penelitian yang 

diperoleh adalah ciri 



 

 
 

No

. 

Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian, 

Edisi, Volume, 

Jumlah Halaman 

 

Metode Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Dokter dan Tenaga 

Kesehatan pada 

Masa Pandemi 

Covid-19, 

PSISULA: Prosiding 

Berkala Psikologi 

Vol. 2, 2020 E-

ISSN: 2715-002X 

292 

mengumpulkan data 

menggunakan kuesioner dan 

menggali data dengan 

beberapa pertanyaan, 

berdasarkan model stres 

(Hans Selye, 2000) dan 

dukungan yang dibutuhkan. 

adalah stres 

pada tenaga 

kesehatan dan 

dukungan sosial 

kepribadian dalam sikap 

terhadap pekerjaan, 

diantaranya menganggap 

pekerjaan yang dimiliki 

bermakna, mengakui 

bahwa dirinya optimis 

menghadapi situasi yang 

dihadapi, memerlukan 

dukungan dan berharap 

terdapat peningkatan 

secara positif dalam 

kondisi pekerjaan. 

9. Haris 

Suhamdani, 

Reza Indra 

Wiguna , 

Yayan 

Hardiansah 

, Lalu 

Muhammad 

Sadam 

Husen. Lia 

Arian 

Apriani. 

Hubungan Efikasi 

Diri Dengan Tingkat 

Kecemasan Perawat 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di 

Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Bali 

Medika Jurnal. 

Vol 7 No 2, 2020: 

70-78 

Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif korelasi 

dengan pendekatan 

crossectional. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 13-

25 April 2020 dengan 

responden 

sebanyak 53 orang perawat. 

Instrumen yang digunakan 

adalah General Self-Efficacy 

Scale 

(GSES) untuk mengukur 

efikasi diri dan General 

Anxiety Dissorder-7 (GAD-

7) untuk 

mengukur tingkat 

kecemasan. 

Efikasi Diri, 

Tingkat 

Kecemasan 

Perawat. 

Berdasarkan uji statistik 

diperoleh p = 0,006 

(<0,05), artinya terdapat 

hubungan 

yang signifikan antara 

efikasi diri dengan 

tingkat kecemasan 

perawat pada masa 

pandemi 

COVID-19 di Provinsi 

NTB. 



 

 
 

No

. 

Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian, 

Edisi, Volume, 

Jumlah Halaman 

 

Metode Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

10. Dinah, 

Subhannur 

Rahman. 

Gambaran Tingkat 

Kecemasan Perawat 

Saat Pandemi Covid 

19 Di Negara 

Berkembang Dan 

Negara Maju: A 

Literatur 

Review,Dinamika 

Kesehatan Jurnal 

Kebidanan dan 

Keperawatan Vol 11 

No. 1 Juli 2020 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi literature 

dari beberapa database 

seperti Pubmed, Google 

Scholar dan Biomed Central 

dengan melakukan sintesis 

naratif dari pencarian utama 

pada tingkat kecemasan 

perawat di negara Cina, 

Iran, dan Italia 

tingkat 

kecemasan 

perawat pada 

saat pandemi 

COVID 19, 

fisik, ekonomi, 

sosial sampai 

dengan 

permasalahan 

mental, seperti 

kepanikan, 

ketakutan dan 

kecemasan. 

Dari 10 artikel yang 

mengulas tentang 

kecemasan perawat saat 

pandemi COVID 19. dari 

ke 

3 negara tersebut ternyata 

tingkat kecemasan 

perawat di Negara Italia 

lebih tinggi dari negara 

iran 

dan China. Hal 

tersebutkarena pada 

negara italia mereka 

rendahnya tingkat 

kesadaran terhadap diri 

sendiri, self-efficacy yang 

rendah, dan kurangnya 

informasi. 

 

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel penelitian dan lokasi 

penelitian tersebut dilakukan. Variabel yang akan diteliti peneliti berfokus faktor yang berhubungan stres kerja tenaga kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 yang merupakan hasil gabungan dari beberapa variabel yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Oleh 

karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian Determinan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19. 
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BAB II   

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.  Tinjauan Tentang COVID-19 

1. Definisi COVID-19 

 COVID-19 adalah  penyakit  jenis  baru  yang  belum pernah   diidentifikasi   

sebelumnya   pada   manusia.   Virus   penyebab   COVID-19   ini dinamakan  

SarsCoV-2.  Virus  corona  adalah  zoonosis  (ditularkan  antara  hewan  dan 

manusia).  Penelitian  menyebutkan  bahwa  SARS  ditransmisikan  dari  kucing  

luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang 

menjadi sumber penularan COVID-19ini masih belum diketahui (Kemenkes, 2020).  

Tanda dan gejala  umum  infeksi  COVID-19  antara  lain  gejala  gangguan  

pernapasan  akut  seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 

hari dengan masa inkubasi terpanjang  14  hari.  Pada  kasus  COVID-19  yang  berat  

dapat  menyebabkan  pneumonia, sindrom  pernapasan  akut,  gagal  ginjal,  dan  

bahkan  kematian.  Tanda-tanda  dangejala klinis yang dilaporkan pada sebagian 

besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, 

dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Siregar, Gulo, 

and Sinurat 2020) 

2. Penularan COVID-19 

a. Prespektif penularan dari sumber infeksi 

 Manusia yang tinggal di sekitar atau memakan hewan (termasuk kelelawar) 

dianggap sebagai inang alami SARS-CoV-2, sedangkan trenggiling dan ular dianggap 

sebagai inang perantara. Selain itu, penelitian melaporkan bahwa infeksi SARS-CoV
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2 dapat disebabkan oleh ular. Namun, penelitian selanjutnya menemukan 

bahwa tidak ada bukti bahwa ular adalah inang alami SARS-CoV-2. 

Pada saat yang sama, kemiripan urutan genetik antara SARS-CoV-2 dan 

kelelawar coronavirus mencapai 96,2%, dan teknologi sekuensing menunjukkan 

bahwa itu mungkin sumber SARS-CoV-2. Selain itu, menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan sekuensing genom besar, deteksi biologi molekuler dan analisis 

mikroskop elektron, SARS-CoV-2 yang diisolasi dari trenggiling dan strain virus 

yang saat ini menginfeksi manusia adalah serupa. setinggi 99%. Oleh karena itu, 

trenggiling merupakan inang perantara potensial SARS-CoV-2 (Xiantian et al. 2020) 

b. Penularan berdasarkan rute transmisi 

 Pada saat yang sama, kemiripan urutan genetik antara SARS-CoV-2 dan 

kelelawar coronavirus mencapai 96,2%, dan teknologi sekuensing menunjukkan 

bahwa itu mungkin sumber SARS-CoV-2. Selain itu, menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan sekuensing genom besar, deteksi biologi molekuler dan analisis 

mikroskop elektron, SARS-CoV-2 yang diisolasi dari trenggiling dan strain virus 

yang saat ini menginfeksi manusia adalah serupa. setinggi 99%. Oleh karena itu, 

trenggiling merupakan inang perantara potensial SARS-CoV-2. (H. Zhang et al. 

2020) RNA dari virus SARS-CoV-2 juga di deteksi dalam jaringan gastrointestinal 

pasien COVID-19 dalam air mata dan sekresi konjungtiva. 

Sedangkan jalur penularan COVID-19 dari ibu ke janin di dalam rahim masih 

menjadi perdebatan, karena beberapa penelitian telah mendeteksi adanya infeksi 

neonatal COVID, sementara beberapa penelitian lain melaporkan bahwa bayi dari ibu 

yang terinfeksi lahir sehat dan sehat. Infeksi tidak sehat. Penelitian lebih lanjut 
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diperlukan untuk memverifikasi potensi penularan vertikal SARS-CoV-2 pada wanita 

hamil (Ojha et al. 2020). 

c. Berdasarkan literasi virus 

 Berdasarkan penyebaran masa inkubasi virus Berdasarkan penyelidikan 

epidemiologi, lansia rentan terhadap SARS-CoV-2, rata-rata usia kematian adalah 75 

tahun, sebagian besar memiliki penyakit penyerta atau memiliki riwayat operasi 

SARS-COV- 2. 

Berdasarkan karakteristik klinis 1.099 penderita COVID-19, lama inkubasi 

rata-rata 3 hari (kisaran 0 hingga 24 hari), dan waktu rata-rata gejala awal hingga 

kematian adalah 14 hari. Lebih pendek dari SARS dan MERS. Namun, masa inkubasi 

maksimum SARS-CoV-2 yang dia 

mati saat ini adalah selama 24 hari, yang akan meningkatkan risiko penularan 

virus. Selain itu, jumlah hari rata-rata untuk orang berusia di atas 70 tahun ternyata 

lebih pendek ( 11,5 hari). Dari gejala pertama sampai kematian. Dibandingkan 

dengan di bawah 70 tahun (20 hari) (Xiantian et al. 2020). 

Transmisi udara dapat terjadi dalam keadaan tertentu, terutama di dalam 

ruangan, ramai, dan ruangan dengan ventilasi yang tidak memadai, di mana orang 

yang terinfeksi dapat menghabiskan waktu yang lama dengan orang lain, seperti di 

restoran, kantor, atau tempat beribadah. Transmisi udara juga dapat terjadi dalam 

prosedural medis yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, 

bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, memutus koneksi 

ventilator, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Penelitian mengenai transmisi 

udara lebih lanjut masih perlu dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 
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3. Manifestasi klinis 

 Orang yang terinfeksi COVID-19 biasanya ringan dan muncul secara 

bertahap, bahkan ada beberapa orang yang tetap merasa sehat dan tidak menunjukkan 

gejala apapun. Gejala bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Gejala yang 

paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Menurut (WHO, 2020) 

gejala yang kurang umum dan juga dapat mempengaruhi beberapa pasien seperti :  

a. Kehilangan rasa atau bau  

b. Hidung tersumbat 

c. Konjungtivitis (mata merah)  

d. Sakit tenggorokan 

e. Sakit kepala 

f. Nyeri otot atau sendi  

g. Berbagai jenis ruam kulit 

h. Mual atau muntah 

i. Diare 

j. Menggigil atau pusing 

 Adapun gejala COVID-19 yang parah meliputi sesak napas, kehilangan selera 

makan, kebingungan, nyeri atau tekanan yang terus menerus di dada, temperatur 

tinggi (>38°C). Gejala lain yang kurang umum adalah sifat gampang marah, 

kesadaran berkurang (terkadang berhubungan dengan kejang), gelisah, depresi, 

gangguan tidur, komplikasi neurologis yang parah dan jarang terjadi seperti stroke, 

radang otak, delirium, dan kerusakan saraf (WHO, 2020). 
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4. Pencegahan COVID-19 

 Isolasi rumah atau perawatan di rumah adalah untuk orang-orang dengan 

gejala Pengawasan dan kontak dekat dengan gejala merupakan kelompok yang ringan 

dan berisiko tinggi Ingat kemungkinan kerusakan. mempertimbangkan Pertimbangan 

kondisi klinis pasien dan keamanan lingkungan. Kemungkinan untuk 

mempertimbangkan lokasi di rumah, di tempat umum atau di transportasi 

pertimbangan kondisi dan keadaan setempat. Penting untuk memastikan bahwa 

lingkungan pemantauan kondusif memenuhi kebutuhan fisik, mental dan medis orang 

tersebut. Idealnya, harus tersedia satu atau lebih fasilitas umum untuk surveilans 

elemen yang telah diidentifikasi dan dinilai sebagai persiapan tanggapan penyakit 

virus corona (COVID-19). 

Penilaian harus dilakukan oleh pejabat atau petugas kesehatan masyarakat. 

Selama proses pemantauan, pasien harus selalu berkomunikasi secara aktif dengan 

pasien Pekerja kesehatan. Petugas kesehatan yang melakukan penggunaan yang 

diawasi APD setidaknya berbentuk masker. Berikut ini adalah rekomendasi untuk 

prosedur pencegahan, dan Pengendalian infeksi dalam isolasi rumah:  

a. Letakkan pasien / orang di ruangan terpisah yang berventilasi baik (Buka jendela, 

atau buka pintu). 

b. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. Kamar aman 

Bersama (seperti dapur, kamar mandi) berventilasi baik.  

c. Anggota keluarga yang lain harus tidur di kamar yang berbeda, sebaliknya 

Kemudian mungkin jaga jarak minimal 1 meter dari pasien (tidur di ranjang yang 

berbeda). 
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d. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Ideal adalah seseorang yang benar-

benar Sehat, tidak ada masalah kesehatan lain atau gangguan kekebalan. 

Pengunjung / pengunjung tidak diperbolehkan sampai pasien benar-benar sehat 

dan tidak enak badan Bergejala.  

e. Setiap kali bersentuhan dengan pasien, sebaiknya segera melakukan hand 

hygiene (cuci tangan) sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum 

makan, setelah ke kamar mandi, dan kapan pun tangan Anda kotor. Jika tangan 

anda tidak terlihat kotor, anda dapat menggunakan pembersih tangan dan anda 

dapat mencuci tangan Itu terlihat kotor dengan sabun dan air 

(KementrianKesehatanRI 2020). 

f. Memanfaatkan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Tanaman Obat 

Keluarga (TOGA) dan pengobatan tradisional. 

Di muka bumi ini, Allah SWT telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan dan 

juga keperluan pengobatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S 

Luqman/31: 10 yang berbunyi : 

                               

                              

Terjemahnya : 

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan 

gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan 

kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. 

Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala 

macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI, 2010). 

 Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap yang Allah SWT 

tumbuhkan, tidak hanya sekedar ditumbuhkan tetapi memiliki kegunaan sebagai 
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sumber makanan dan juga pengobatan, oleh sebab itu perlu diperhatikan tumbuhan 

yang ada di sekitar lingkungan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  

5. Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Berkaitan dengan 

pelayanan Kesehatan 

 Strategi- streategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan di tempat 

layanan kesehatan meliputi : 

a. Menjalankan langkah-langkah upaya pencegahan standar untuk semua pasien 

Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan 

alam memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi semua pasien dan 

mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Kewaspadaan standar meliputi: 

1) Kebersihan tangan dan pernapasan 

 Petugas kesehatan harus melakukan "5 langkah hand hygiene" yaitu sebelum 

menyentuh pasien, sebelum melakukan operasi sanitari atau aseptik, setelah terjadi 

risiko kontak dengan cairan tubuh, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak 

dengan lingkungan pasien, termasuk terkontaminasi Permukaan atau benda. 

Kebersihan tangan meliputi: Mencuci tangan dengan sabun dan air atau 

menggunakan tisu basah berbahan dasar alkohol, jika sudah jelas kotor, cuci tangan 

dengan sabun dan air; kebersihan tangan juga diperlukan saat menggunakan, terutama 

saat melepas APD.  

Orang dengan gejala pernapasan harus dinasihati untuk menjaga kebersihan / 

etika batuk yang baik. Selain itu mendorong kebersihan pernapasan dengan 

mendorong kebiasaan cuci tangan bagi penderita gejala pernapasan, memakai masker 

untuk penderita gejala pernapasan, menjaga jarak penderita minimal 1 meter dari 
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penderita lain, dan mempertimbangkan untuk memberikan masker bagi penderita di 

semua wilayah. 

2) Penggunaan APD sesuai Risiko 

 Menggunakan APD dengan benar dan konsisten, kebersihan tangan akan 

membantu mengurangi penyebaran infeksi. Dalam perawatan pasien rutin, 

penggunaan APD harus berpedoman pada penilaian risiko / kontak yang diharapkan 

dengan darah, cairan tubuh, sekresi dan luka pada kulit. Menurut tindakan 

pencegahan untuk kontak, tetesan dan penularan melalui udara, APD yang digunakan 

mengacu pada "Panduan Teknis Pengendalian Infeksi". Lampiran mencantumkan 

jenis alat pelindung diri (APD) terkait COVID-19, yang didasarkan pada lokasi, 

personel, dan jenis aktivitas. Lampiran berisi tentang cara menggunakan dan melepas 

gaun APD atau pakaian kerja. COVID-19 berbeda dengan penyakit virus Ebola yang 

ditularkan melalui cairan tubuh dan merupakan penyakit saluran pernapasan.  

3) Pencegahan luka akibat dari benda tajam dan jarum suntik 

4) Pengelolaan limba yang aman 

5) Pembersihan lingkungan dan sterilisasi linen dan peralatan perawatan pasien 

 Ini adalah langkah yang efektif dan cukup untuk membersihkan permukaan 

lingkungan dengan air dan deterjen, serta disinfektan umum (seperti 0,5% hipoklorit 

atau 70% etanol). 

b. Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber 

 Penggunaan klasifikasi klinis pada fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan 

untuk mengidentifikasi pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sedini mungkin 

untuk mencegah penyebaran patogen ke petugas kesehatan dan pasien lainnya. Untuk 

memastikan pengakuan Institusi medis yang semula mencurigai pasien perlu 
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memperhatikan: kuesioner skrining, mendorong staf medis untuk sangat mencurigai 

gejala klinis, dan memasang tanda yang berisi pertanyaan skrining sindrom di area 

umum sehingga pasien dapat menginformasikan staf medis, algoritma klasifikasi, dan 

media KIE tentang kebersihan pernapasan. 

Tempatkan pasien ISPA di ruang tunggu khusus yang berventilasi baik. Selain 

tindakan pencegahan standar, cegah menetes dan tindakan pencegahan kontak (jika 

bersentuhan dekat dengan pasien atau permukaan / bahan dan peralatan yang 

terkontaminasi). Poin-poin berikut perlu diperhatikan selama periode pengalihan:  

1) Pastikan bahwa ada ruang triase yang cukup (pastikan ada jarak setidaknya 1 

meter antara petugas skrining dan pasien / orang yang masuk  

2) Menyediakan pembersih tangan dan masker alkohol (serta sarung tangan 

medis, kacamata dan gaun pelindung yang digunakan sesuai dengan penilaian risiko). 

3) Kursi pasien di ruang tunggu harus terpisah setidaknya 1m Pastikan bahwa 

aliran pasien dan personel adalah satu arah. 

4) Gejala dan tanda arah yang jelas. 

5) Anggota keluarga harus menunggu di luar area pemilahan-mencegah area 

pemilahan menjadi terlalu penuh 

B. Tinjauan Tentang Stres Kerja 

1. Definisi Stres Kerja 

 Stres adalah respon organisme untuk meyesuaikan diri dengan tuntutan-

tuntutan yang berlangsung. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal yang faktual 

terjadi, atau hal-hal yang memungkinkan terjadi, tetapi di persepsi secara aktual. 

Apabila kondisi tersebut tidak teratasi dengan baik maka terjadilah gangguan pada 

satu atau lebih organ tubuh yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat 
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menjalankan fungsi pekerjanya dengan baik. Dengan redaksi yang lebih sederhana, 

stress adalah suatu keadaan tidak mengenakkan dan tidak nyaman yang dialami oleh 

individu dan keadaan tersebut menganggu pikiran, emosional, tindakan atau perilaku 

dalam kehidupan sehati-hari. Kondisi tersebut bersifat individual dan subjekif. 

Artinya kondisi stres yang dialami oleh setiap orang tidak sama dan 

penanggulanganya pun tidak sama karena sifat subjektif pribadi seseorang (Moh 

2020)  

 Menurut WHO, stres kerja merupakan reaksi manusia yang mungkin timbul 

saat dihadapkan pada kebutuhan dan tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

pengetahuan dan kemampuan mereka dan menantang kemampuan mereka untuk 

mengatasinya. 

 Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakannya 

ketidakseimbangan fisik dan psikologis mempengaruhi emosi, proses berpikir dan 

kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan disebabkan oleh lingkungan kerja 

tempat karyawan berhasil (Jauvani 2017). 

 Stres bisa berupa tuntutan eksternal yang dihadapi seseorang yang ternyata 

berbahaya atau menimbulkan masalah. Stres juga dapat diartikan sebagai tekanan, 

ketegangan atau gangguan yang datang dari luar dan terasa tidak menyenangkan 

(Gamayanti, Mahardianisa, and Syafei 2018). 

 Terdapat dua cara dalam mengelola stres kerja menurut Robbins (2006) dalam 

(Sukoco and Bintang 2018), yaitu: 

1. Pendekatan Individual 
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 Seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi 

tingkat stresnya. Strategi individu yang telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan 

teknik-teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan pengenduran 

(relaksasi) dan perluasan jaringan dukungan sosial. 

2. Pendekatan Organisasional 

 Beberapa faktor yang menyebabkan stres terutama tuntutan tugas dan peran 

serta struktur organisasi telah dikendalikan oleh manajemen. Dengan demikian, 

faktor-faktor ini dapat dimodifikasi atau diubah. Strategi yang mungkin diinginkan 

oleh manajemen untuk dipertimbangkan antara lain perbaikan seleksi personil dan 

penempatan kerja, penggunaan penetapan tujuan yang realistis, perancangan ulang 

pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi. 

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stres kerja muncul karena tuntutan 

lingkungan dan tanggapan setiap individu di hadapan stres kerja dapat bervariasi. 

Masalah stres kerja dalam organisasi perusahaan merupakan gejala penting untuk 

diamati sejak permulaannya tuntutan efisiensi dalam bekerja. Karena stres kerja orang 

yang gugup, merasakan kecemasan kronis, peningkatan stres pada emosi, proses 

berpikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, akibat stres kerja yang ditimbulkan 

karyawan mengalami beberapa gejala yang dapat mengancam dan stres mengganggu 

kinerja mereka, seperti: mudah tersinggung dan agresif, tidak santai, tidak stabil 

secara emosional, keengganan untuk bekerja sama, perasaan tidak mampu; dan sulit 

tidur.  

2. Jenis Stres 

a. Eustress adalah  hasil respons yang sehat terhadap stres, positif dan konstruktif ( 

bersifat membangun). Ini termasuk kesejahteraan individu serta organisasi yang 
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terkait dengannya pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan 

kecepatan performa tinggi. 

b. Distress adalah hasil dari respons terhadap stres yang tidak sehat, negatif dan 

destruktif. Ini termasuk individu serta konsekuensi organisasi seperti penyakit 

kardiovaskular dan ketidakhadiran yang tinggi, yaitu hasil dari respons terhadap 

stres yang tidak sehat, negatif dan destruktif. Ini termasuk individu serta 

konsekuensi organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan ketidakhadiran yang 

tinggi. 

3. Tingkat Stres 

 Menurut  Potter, P & Perry (2005) mambagi tingkat stres dengan kejadian 

sakit yang meliputi: 

a. Stres Ringan 

 Stres yang dihadapi setiap orang secara teratur, biasanya tidak merusak aspek 

fisiologis misal terlalu banyak tidur, macet, kritik bos. Situasi seperti ini biasanya 

berlangsung beberapa menit atau jam. Stresor ini bukanlah risiko yang signifikan 

untuk perkembangan gejala. Namun banyak dari penyebab stres yang paling sering 

terjadi dalam waktu singkat dapat dihadapi terus menerus meningkatkan risiko 

penyakit. 

b. Stres Sedang 

 Berlangsung lebih lama dari beberapa jam hingga beberapa hari, misalnya 

sengketa yang belum terselesaikan dengan rekan kerja, beban kerja itu berlebihan, 

anak yang sakit, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga hilang untuk waktu 

yang lama, situasi seperti ini bisa berarti bagi individu yang memiliki faktor 

predisposisi. 
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c. Stres Berat 

 Kondisi kronis dapat terjadi dalam beberapa minggu Misalnya, beberapa 

tahun kesulitan keuangan, perselisihan Pernikahan terus menerus, ketidaknyamanan 

fisik jangka panjang. Lebih dan Semakin lama stres berlangsung, semakin tinggi 

risiko kesehatannya. 

4. Dampak dan gejala stres kerja 

 Efek stres beragam, Tentu saja ada yang positif, seperti motivasi diri, 

mendorong kerja keras, meningkat Nikmati inspirasi hidup. Selain Ada beberapa 

jenis stres yang dapat mengganggu dan dapat menyebabkan kerusakan berbahaya. 

Gejala dari stres kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut: 

a. Gejala fisiologis, yang dapat ditimbulkan oleh stres Metabolisme, meningkatkan 

detak jantung dan laju pernapasan, Menyebabkan sakit kepala, menyebabkan 

penyakit jantung. 

b. Gejala psikologis, stres terkait pekerjaan dapat menyebabkan Ketidakpuasan dan 

ketegangan di tempat kerja, Kecemasan, lekas marah, kebosanan, kurang 

perhatian dan menunda pekerjaan. 

c. Gejala perilaku, termasuk perubahan gaya hidup, kegelisahan, Merokok, nafsu 

makan berlebihan atau menurun, dan gangguan tidur. 

Gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut :  

1) Secara fisik yaitu sulit tidur atau tertidur tidak teratur, sakit kepala, susah 

buang air besar Buang air besar, gangguan pencernaan, kolitis, kulit gatal, 

Sakit punggung, ketegangan pada tendon bahu dan leher, berkeringat 

Perubahan nafsu makan yang berlebihan, tekanan darah tinggi atau onset Hati, 

kehilangan energi. 
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2) Emosional, yaitu marah, mudah tersinggung dan berlebihan Sensitivitas, 

kegelisahan, kecemasan, perubahan suasana hati, kesedihan, Mudah menangis 

dan frustrasi, gugup, dan agresif terhadap orang lain Mudah bermusuhan, 

rentan diserang dan lesu secara mental. 

3) Intelektual,yaitu mudah lupa, bingung berpikir, hilang ingatan, Kesulitan 

berkonsentrasi, melamun, hanya berpikir Penuh dengan ide. 

4) Interpersonal, yang acuh tak acuh dan membungkam orang lain, percaya 

menurun pada orang lain, mudah mengingkari janji kepada orang lain, suka 

mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, menutup diri 

secara berlebihan, dan dengan mudah menyalahkan orang lain. 

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaruh stres di atas Artinya, stres 

kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap fisik, psikologis dan perilaku manusia. 

Secara umum stres berdampak negatif pada fisik, psikologis dan perilaku manusia 

karena pengaruhnya yang besar terhadap aktivitas seseorang dan pekerjaan seseorang, 

sehingga mayoritas manusia mengalaminya tekanan yang berasal dari stres itu. 

 Sabar dalam Islam adalah bisa berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama 

untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan bisa  

 Masalah stres kerja dalam organisasi merupakan gejala penting untuk 

mengamati sejak awal permintaan efisiensi dalam profesi. Akibat stres kerja ini, 

orang menjadi gugup, merasakan kecemasan kronis, ketegangan meningkat emosi, 

proses berpikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, sebagai hasilnya Dari stres 

kerja, pekerja mengalami beberapa gejala stres dapat mengancam dan mengganggu 

kinerja mereka seperti mudah tersinggung dan agresif, ketidakmampuan untuk 
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bersantai, ketidakstabilan emosi, keengganan bekerja sama, perasaan tidak mampu 

untuk terlibat. 

 Setiap manusia harus meletakkan keyakinan bahwa ujian itu seperti tuntutan 

atau tekanan kerja seperti ini ditujukan untuk membangun nilai iman, pengabdian, 

rasa syukur dan cinta kita kepada-Nya. Jika pasti, dengan izin Allah SWT, semua 

masalah yang membelenggu diri akan ada menyimpulkan dan kami akhirnya 

memenangkan tuntutan dengan tenang. 

 Karena tekanan kerja, orang menjadi Stres, kecemasan kronis, ketegangan 

meningkat Emosi, proses berpikir dan kondisi fisik pribadi. Selain itu, hasilnya Dari 

stres kerja, para pekerja akan mengalami beberapa gejala stres Mengancam dan 

mengganggu kinerja mereka, seperti mudah tersinggung Dan agresif, tidak dapat 

bersantai, tidak stabil secara emosional, tidak bisa bekerjasama, perasaan tidak bisa 

berpartisipasi. 

5. Faktor Stres Kerja 

a. Faktor Pekerjaan  

 Faktor pekerjaan merupakan faktor yang meliputi lingkungan dan faktor dari 

pekerjaan itu sendiri. Menurut hurrel & McLaney (1988), karakteristik pekerjaan 

yang dapat menyebabkan stres terdiri dari jumlah beban kerja, variasi beban kerja, 

kemampuan yang tidak digunakan, ketaksaan peran, ketidakpastian pekerjaan, shift 

kerja, konflik peran, kurangnya kontrol, dan konflik interpersonal, kurangnya 

kesempatan kerja, tanggung jawab terhadap orang lain, dan tuntutan mental. Berikut 

merupakan penjelasan dari masing-masing faktor pekerjaan :  

1) Lingkungan Fisik  
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 Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal serta 

berdampak pada kesehatan mental dan keselamatan kerja seorang tenaga kerja. 

Kondisi fisik kerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi faal dan psikologis diri 

seorang tenaga kerja. Kondisi fisik dapat merupakan pembangkit stres (stressor) 

seperti bising, vibrasi, dan hygiene di lingkungan kerja. 

2) Konflik Peran  

 Konflik peran dapat menjadi penekan (stressor) yang penting bagi sebagian 

orang, Konflik peran timbul jika seorang tenaga kerja mengalami adanya 

pertentangan antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dan tanggung jawab yang ia 

miliki, tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya bukan 

merupakan bagian dari pekerjaannya, tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari 

atasan, rekan, bawahan-nya, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya, serta 

pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu melakukan tugas 

pekerjaannya. 

3) Ketaksaan Peran  

 Ketaksaan peranan adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak-hak 

istimewa, dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan, 

ketaksaan peran dirasakan jika seorang tenaga kerja tidak memiliki cukup informasi 

untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasi harapan-

harapan yang berkaitan dengan peran tertentu. Semakin tidak jelas peranan seseorang 

maka semakin rendah pemanfaatan keahlian intelektual, pengetahuan, dan keahlian 

kepemimpinan orang tersebut. 

4) Konflik Interpersonal  
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 Dalam melaksanakan tugasnya secara profesional perawat harus berinteraksi 

dengan pihak-pihak lain seperti halnya dokter untuk memberikan pelayanan yang 

baik pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan menggunakan 

komunikasi yang baik. Konflik interpersonal terjadi sebagai hasil gangguan interaksi 

sosial antara pekerja dengan orang lain seperti rekan kerja, pasien, keluarga pasien, 

dan atasan. Gangguan ini terjadi akibat adanya ketidaksepakatan antarpersonal 

terhadap kebutuhan atau keinginan personal yang seharusnya dipenuhi. 

5) Ketidakpastian Pekerjaan 

 Ketakutan kehilangan pekerjaan dan ancaman bahwa pekerjaannya dianggap 

tidak diperlukan lagi merupakan hal-hal biasa yang dapat terjadi dalam kehidupan 

kerja. Hal ini terjadi karena adanya reorganisasi untuk menghadapi perubahan 

lingkungan seperti penggunaan teknologi baru yang membutuhkan keterampilan kerja 

yang baru. Setiap reorganisasi menimbulkan ketidakpastian pekerjaan, yang 

merupakan sumber stres yang potensial. 

 

6) Kurangnya Kontrol  

 Kontrol pekerjaan memainkan peran penting dalam mengatur kardiovaskular 

dan respon afektif selama hari kerja, dan respon ini dapat menyebabkan peningkatan 

risiko penyakit kardiovaskular. Kontrol kerja merupakan kombinasi antara tuntutan 

dalam suatu pekerjaan dengan kebijaksanaan dalam menggunakan kemampuan yang 

dimiliki. Kombinasi antara tuntutan pekerjaan yang tinggi dengan rendahnya kontrol 

kerja dapat menimbulkan tekanan yang tinggi dan menyebabkan timbulnya berbagai 

masalah kesehatan. 

7) Kurangnya Kesempatan Kerja  
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 Kurangnya lapangan pekerjaan dapat menimbulkan kekhawatiran dalam diri 

individu terhadap kemungkinan kehilangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan 

kembali. Hal ini dapat mengakibatkan stres pada individu. Karena perasaan khawatir 

akibat kurangnya lapangan pekerjaan dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan 

mental, ketidakstabilan emosi, dan kecemasan. 

8) Beban Kerja  

 Beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan pembangkit 

stres. Beban kerja dapat dibedakan lebih lanjut ke dalam beban kerja berlebih/terlalu 

sedikit kuantitatif, yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu 

banyak/sedikit diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu 

tertentu. Beban kerja berlebih kuantitatif dapat menimbulkan kebutuhan untuk 

bekerja selama jumlah jam yang sangat banyak, yang merupakan sumber tambahan 

dari stres. Beban kerja yang berlebihan (overload) akan menjadi sumber munculnya 

stres kerja  

9) Variasi Beban Kerja  

 Variasi beban kerja berkaitan dengan beragam jenis pekerjaan yang diberikan 

kepada pekerja dengan tuntutan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi beban kerja 

dapat menjadi salah satu penyebab stres pada pekerja. Hal ini terjadi ketika pekerja 

merasa tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Karena ketidakmampuan pekerja 

dalam menyelesaikan tugas dapat mempengaruhi penilaian diri seseorang terhadap 

dirinya. Tuntutan tugas yang beragam dan tidak sesuai dengan kompetensi serta skill 

yang dimiliki karyawan akan berdampak pada stres kerja.  

10)  Tanggung Jawab terhadap Orang Lain 
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 Tanggung jawab dalam pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab 

terhadap benda dan tanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap 

orang lain secara signifikan dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner 

dibandigkan memegang tanggung jawab terhadap benda. Semakin tua dan tinggi 

tanggung jawab mereka maka akan semakin besar kemungkinan munculnya gejala 

penyakit jantung koroner. 

11) Kemampuan yang Tidak Digunakan  

 Kemampuan pekerja yang tidak digunakan dapat menimbulkan stres bagi 

pekerja tersebut. Kondisi seperti ini seringkali terjadi ketika pekerja memiliki 

kemampuan yang banyak untuk melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kemampuan 

tersebut tidak digunakan karena sudah menggunakan alat bantu atau adanya pekerja 

lain yang melakukan tugas tersebut. Kondisi pekerjaan yang demikian dalam jangka 

waktu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja sehingga 

berdampak pada timbulnya stres.  

12) Tuntutan Mental  

 Tuntutan mental merupakan sumber stres yang signifikan terutama pada 

pekerjaan yang menuntut interaksi langsung dengan klien khususnya pada sektor jasa. 

Secara umum, standar yng diterapkan menuntut pakerja untuk selalu bersikap ramah 

terhadap klien yang dihadapi. Namun pekerjaan yang menuntut kondisi emosional 

yang baik sangat berhubungan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja secara 

mental. 

13) Shift Kerja  

 Shift kerja merupakan pola pengaturan jam kerja sebagai pengganti atau 

tambahan kerja siang hari sebagaimana yang biasa dilakukan, shift kerja biasanya 
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dibagi atas kerja pagi, sore dan malam. Shift kerja menjadi salah satu tuntutan tugas 

yang memiliki konsekuensi terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Karena 

dapat merubah ritme dan pola istirahat tubuh. Pekerja harus dilatih untuk menghadapi 

efek stres yang ditimbulkan akibat kerja shift dengan merencanakan waktu tidur, 

kontak sosial, dan kontak dengan keluarga sehingga efek dari stres dapat 

diminimalkan. Secara umum yang dimaksud dengan shift kerja adalah semua 

pengaturan jam kerja, sebagai pengganti atau tambahan kerja siang hari. 

b. Faktor di Luar Pekerjaan  

 Faktor di luar pekerjaan merupakan faktor yang berhubungan dengan 

lingkungan di luar pekerjaan yang dapat mempengaruhi stres kerja pada seseorang 

(Hurrel&McLaney, 1988). Aktivitas di luar pekerjaan merupakan kategori 

pembangkit stres potensial mencakup segala unsur kehidupan seseorang yang dapat 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan dan kerja di dalam satu organisasi, 

dan dengan demikian memberi tekanan pada individu. Isu-isu tentang keluarga, krisis 

kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinan-keyakinan pribadi dan organisasi yang 

bertentangan, konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan perusahaan, semuanya 

dapat merupakan tekanan pada individu dalam pekerjaannya, sebagaimana halnya 

stres dalam pekerjaan mempunyai dampak yang negatif pada kehidupan keluarga dan 

pribadi. Namun demikian, peristiwa kehidupan pribadi/dukungan sosial dapat 

meringankan akibat dari pembangkit stres organisasi dan kepuasan kerja dapat 

membantu individu untuk menghadapi kehidupan pribadi yang penuh stres. 

c. Faktor Individual  

 Faktor indivudual merupakan faktor yang berkaitan dengan pribadi seseorang. 

Menurut Hurrel&McLaney (1988), faktor individual terdiri dari umur, jenis kelamin, 
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status pernikahan, masa kerja, kepribadian tipe A, dan penilaian diri. Berikut 

merupakan penjelasan dari tiap-tiap faktor individual : 

1) Umur  

 Umur adalah lama hidup individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai 

berulang tahun terakhir. Umur merupakan risiko yang dapat meningkatkan stres kerja 

secara signifikan. Individu dengan umur yang lebih tua mengalami stres yang lebih 

rendah karena pengalamannya dalam menghadapi stres sudah lebih baik 

dibandingkan dengan individu berumur muda. Semakin tua umur seseorang, maka 

akan semakin meningkat kedewasaannya, kematangan jiwanya dan lebih mampu 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seiring dengan bertambahnya 

umur maka akan meningkat pula kemampuan membuat keputusan, berpikir rasional, 

semakin bijaksana, mampu mengendalikan emosi, lebih toleran, dan terbuka dengan 

pandangan atau pendapat orang lain sehingga ketahanan dirinya terhadap stres akan 

meningkat. 

2) Jenis Kelamin  

 Jenis kelamin adalah karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan 

seseorang laki-laki maupun perempuan. Dalam kaitannya dengan stres, perempuan 

mempunyai kecenderungan mengalami stres lebih besar dimana didalam tubuh 

seorang perempuan terjadi perubahan hormonal. Perempuan lebih mudah merasakan 

perasaan bersalah, cemas, peningkatan bahkan penurunan nafsu makan, gangguan 

tidur dan gangguan makan. Saat stres perempuan lebih mudah untuk sedih, sensitif, 

marah, serta mudah menangis. Penurunan estrogen pada perempuan akan 

berpengaruh pada emosi. Selain perubahan hormonal, karakteristik perempuan yang 
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lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Ketika menghadapi suatu 

masalah, perempuan cenderung menggunakan perasaan. 

3) Status Pernikahan  

 Individu yang berstatus tidak menikah memiliki risiko lebih tinggi untuk 

mengalami stres kerja dibandingkan dengan individu yang sudah menikah. Hal ini 

disebabkan karena pekerja yang berstatus menikah mendapatkan dukungan emosional 

dari pasangan yang tidak didapatkan oleh pekerja yang tidak menikah. Akan tetapi, 

pengaruh status pernikahan terhadap stres kerja hanya akan berpengaruh positif 

apabila pernikahan tersebut berjalan dengan baik.  

4) Masa Kerja  

 Pekerja yang memiliki masa kerja lebih lama biasanya memiliki permasalahan 

kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja yang lebih 

sedikit. Masa kerja yang berhubungan dengan stres kerja berkaitan dalam 

menimbulkan kejenuhan dalam bekerja. Pekerja yang telah bekerja lebih dari lima 

tahun biasanya memiliki tingkat kejenuhan kerja yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pekerja baru. Kejenuhan ini yang kemudian dapat berdampak pada timbulnya 

stres di tempat kerja. 

c. Faktor Pendukung  

 Faktor pendukung merupakan kemampuan/keahlian dan semua sumber-

sumber yang diperlukan untuk mengurangi dampak stres terhadap individu. 

Dukungan sosial merupakan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi stres kerja 

seseorang (Hurrel&McLaney 1988). Dukungan sosial adalah kesenangan, bantuan, 

atau keterangan yang diterima seseorang melalui hubungan, formal dan informal 

dengan yang lain atau kelompok. Dukungan sosial dianggap mampu untuk 
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melindungi atau menyangga individu dari konsekuensi negatif penyebab stres. 

Semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan maka semakin sedikit keluhan 

tentang kesehatan yang ditimbulkan. Stres kerja dapat terjadi karena tidak adanya 

dukungan sosial yang mana bisa berupa dukungan dari lingkungan pekerjaan maupun 

lingkungan keluarga.  

Oleh karena itu dibutuhkan dukungan sosial yang tinggi guna meminimalisir risiko 

terjadinya stres kerja. Dukungan sosial yang tinggi yang diberikan dari orang-orang 

disekitar perawat akan mampu menekan tingginya tingkat stres kerja yang terjadi di 

lingkungan kerja. 

Stres tidak mungkin selamanya dihindari, karena ujian dan cobaan dari Allah 

SWT tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan 

perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. Anjuran Allah 

SWT tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas, sebagaimana yang telah 

digariskan dalam QS. Ali ‘Imron/3:139 : 

                   

Terjemahnya: 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman” (QS. Ali ‘Imron/3:139) 

 Di dunia kerja tekadang kita mendapatkan suatu masalah, cobaan atau 

musibah yang menimpa di lingkungan kerja yang akhirnya dapat mengakibatkan 

stres. Apabila kita sedang mengalami hal tersebut dalam bekerja maka akan 

mempengaruhi kualitas pekerjaan. Beberapa cara mengelola stres yang telah 

diajarkan oleh Islam adalah dengan bersabar dan shalat, berdoa, berzikir, niat yang 

ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakkal) kepada Allah.  
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 Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran 

agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar 

akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stressor yang ada. 

C. Tinjauan Tentang Beban Kerja 

1. Definisi Beban Kerja 

 Beban kerja adalah beban yang diterima atau ditanggung oleh pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Beban kerja seringkali dihadapi pekerja tempat kerja 

adalah suasana yang tidak menguntungkan karena panas atau iklim pekerjaan yang 

tidak mendukung. Beban kerja adalah perbedaan kapasitas kerja dengan kemampuan 

pekerja. Beban kerja atau Beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh 

seseorang untuk memenuhi "permintaan" pekerjaan. Sedangkan kapasitasnya 

kemampuan / kapasitas manusia. Kapasitas tersebut dapat diukur dari kondisi fisik 

atau mental seseorang (Widianti and Mardhiyah 2017). 

Melihat beban kerja dari sudut pandang yaitu secara subjektif dan objectif 

a. Beban kerja Subjektif 

 Beban kerja subjektif merupakan beban kerja yang dilihat dari sudaut pandang 

atau presepsi seseorang. Beban kerja subjektif adalah ukuran yang dipakai seseorang 

terhadap pertanyaan beban kerja yang diajukan tentang persamaan kelebihan kerja, 

ukuran dari tekanan yang diterima oleh pekerja dan kepuasan saat bekerja. Beban 

kerja subjektif meliputi beban fisik sosial dan beban kerja mental 

1) Beban kerja Fisik : Menilai semua tanggung jawab dan tugas Ini harus 

dilakukan dalam jam kerja. Pandangan ini meliputi: Menilai jumlah tugas, 
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menilai jam kerja, dan penilaian apakah jumlah tenaga kesehatan sudah 

mencukupi. 

2) Beban kerja sosial : penilaian biaya yang terkait dengan individu lain yang 

dirasakan oleh seseorang selama jam kerja, individu termasuk orang-orang 

yang terlibat dalam pekerjaan seseorang, misalnya hubungannya dengan 

pasien, keluarga pasien, rekan kerja, pejabat dan atasan lain di tempat kerja. 

3) Beban kerja mental : penilaian seseorang terhadap beban kerja yang 

berhubungan dengan tekanan perasaan/mental selama bekerja. 

b. Beban kerja obyektif 

 Beban kerja obyektif adalah situasi nyata yang ada di lapangan kedua beban 

kerja tersebut dilihat dari total waktu yang digunakan atau jumlah aktivitas yang 

dilakukan. Menurut Gibson, beban pekerjaan obyektif adalah ukuran dari beban kerja 

yang ada di lapangan dinyatakan secara proporsional dengan penggunaan waktu 

pekerjaan dibedakan menjadi beban kerja langsung, beban kerja tidak langsung, dan 

beban kerja lainnya. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

 Menurut mauba beban kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tuubuh pekerja, seperti : 

1) Tugas-tugas yang dilakukan bersifat fisik seperti tata ruangan, alat dan sarana 

kerja, kondisi kerja, sikap kerja, sedangkam tugas-tugas yang bersikap mental 

seperti kompeksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan dan rasa tanggung 

jawab pekerja 
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2) Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istrahat, kerja bergilir, 

kerja malam, system penyumpahan, model struktur organisasi, pelimpahan 

tugas dan wewenang. 

3) Lingkungan kerja adalah kerja fisik, lingkungan kimia, ligkungan kerja 

psikologis dan lingkungan kerja biologis. 

b. Faktor internal 

 Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh seseorang yang 

akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut Strain, berat ringannya 

starain dapat dimulai baik secara objektif maupun subjectif. Faktor internal meliputi 

faktor somatic (umur, status gizi, jenis kelamin, ukuran tubuh dan kondisi kesehatan) 

dan faktor psikis (motivasi, kepercayaan, presepsi, keinginan serta kepuasan). 

Beberapa penelitian telah menyoroti konsekuensi buruk dari beban kerja 

Misalnya dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PT Puskesmas Bahu 

yang pekerjaannya masih dilakukan oleh petugas kesehatan dikerjakan sesuai dengan 

tugas yang diberikan, tapi terkadang jika jumlahnya pasien mengalami peningkatan 

dan fasilitas yang mendukung kegiatan kerja masih kurang baik, menjadikan 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak maksimal, jika keberlanjutan 

akan mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan yang menghasilkan kualitas pelayanan 

menurun. Mengingat pekerjaan manusia adalah mental dan fisik, maka masing-

masing memiliki tingkat pemuatan yang berbeda (Hanggoro et al. 2020) 

Sebagai umat muslim yang beriman, doa dan dzikir menjadi sumber kekuatan 

bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi disandarkan kepada Allah 

SWT, demikianpun apabila ada kekhawatiran terhadap suatu ancaman, misalnya 

pekerjaan. Maka sandaran kepada Allah SWT senantiasa melalui doa dan dzikir. 
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Melalui dzikir, perasaan menjadi lebih tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir secara jernih, dan emosi 

menjadi lebih terkendali. Hentakan kemarahan dan kesedihan, ataupun kegembiraan 

yang berlebihan senantiasa dapat dikendalikan dengan baik. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:155 

                           

       

Terjemahnya:  
“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit 
ketakutan,kelaparan dan kekurangan harta,jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS.Al-
Baqarah/2:155) 

Yang dimaksud Tafsiran Ayat di atas adalah Kehidupan manusia memang 

penuh cobaan dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas 

keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan 

buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar 

gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam 

menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun 

bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 

(sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka berkata 

demikian untuk menunjukkan tawakal kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di 

dunia ini adalah milik Allah pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari 

akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran. 

 Kemarahan dan kesedihan atau yang berlebih selalu terkontrol dengan baik. 

Seperti Yang Dikatakan Allah dalam Surah Ar Ra'd/13:28 
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Terjemahnya: 
 “(yaitu) orang-orang yang beriman dalam hari mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah SWT hati akan 
menjadi tentram.” (QS. Ar Ra’d/13:28) 

 Yang dimaksud tafsiran di atas adalah mereka yang akan mendapatkan petunjuk 

adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya dan hati mereka 

akan menjadi tenang dan tentram dengan banyak mengingat Allah. Ingatlah hanya 

dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. 

 Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah SWT memberikan beban kepada 

seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dalam menghadapi suatu masalah 

maka keyakinan harus tertanam di dalam diri bahwa Allah Maha menepati janji, 

mereka pasti mampu untuk menghadapi permasalahan tersebut. Apabila seseorang  

mengamalkan ayat tersebut di dalam kehidupan, maka seseorang tersebut mampu 

mengolah dan mengontrol stress yang dialaminya.   
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D. Kerangka Teori 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : US NIOSH Job Stress Model (Hurrell & McLaney, 1988)  
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E. Kerangka Konsep 

  

Gambar 1.2 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik, dengan 

menggunakan pendekatan cross-sectional. Metode cross-sectional adalah suatu studi 

yang mengukur hubungan antara variabel dependen dan variabel independen pada 

waktu yang bersamaan, artinya semua variabel dapat diamati / diukur dalam waktu 

yang sama. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, masa 

kerja dan beban kerja. Variabel dependent dalam penelitian ini Stres kerja tenaga 

kesehatan pada masa pandemi COVID-19. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota 

Makassar di rungan Infection Canter (IC) 

B. Populasi,Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi penelitian 

 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tenaga kesehatan 

yang berada di rumah sakit wahidin di Kota Makassar yang berkontak langsung 

dengan pasien covid19. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang berada di Ruangan 

Infection Center (IC) sebanyak 101 orang tenaga kesehatan. 

2. Teknik Pengambilan Sampel penelitian 
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability 

yang digunakan yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling, di mana 

populasi menjadi sampel yaitu sebanyak 101 orang Tenaga kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                   

C. Metode Pengumpulan 

 Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa 

metode seperti berikut: 

1.  Data Primer 

 Data primer adalah merupakan data yang diambil sendiri secara langsung oleh 

peneliti berupa data-data yang keluhan serta gangguan kesehatan di lokasi tempat 

penelitian dengan menggunakan kuesioner dan data-data lainya yang dapat digunakan 

sebagai sumber data prier pada penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah merupakan data-data yang diperoleh dari data-data 

berupa internet dan catatan-catatan kejadian ataupun keluhan pada tenaga kesehatan 

dan serta data-data lainnya yang dapat memperkuat penelitian ini. 

D. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 

pernyataan untuk diisi oleh responden,  yaitu tenaga kesehatan di Kota Makassar. 

Alat ukur yang diguakan yakni kuesioner QEEW (Questionnaire on the Experience 

and evaluation of Work), yaitu alat ukur kondisi psikologi dari segi stres kerja dan 

beban kerja yang dirasakan pada Tenaga kesehatan selama bekerja. 

QEEW merupakan alat ukur yang di publiskan oleh lembaga penelitian SKB 

di Amsterdam sejak tahun 1994 dan dikembangkan oleh Schaufeli,Bakker dan rhenen 



48 
 

 
 

tahun 2009 dalam (Nurasyad 2017). Penilaian QEEW dilakukan dengan cara nilai 1 

hingga 4 di setiap pertanyaan, di mana jawaban dari kuesioner akan diberkan bobot: 

Tidak pernah  : 1 

Jarang   : 2 

Kadang-kadang : 3 

Selalu   : 4 

E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

1. Uji Validitas  

 Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan 

semakin akurat alat pengukur itu mengukur suatu data. Pengujian validitas ini penting 

dilakukan agar pertanyaan yang diberikan tidak menghasilkan data yang menyimpang 

dari gambaran variabel yang dimaksud. Secara teori uji validitas dapat diukur dari 

korelasi product moment atau korelasi Person sebagai berikut :  

RUMUS  

Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi pearson antara skor butir X dengan skor variabel Y  

n = Jumlah responden uji coba  

Σ𝑋 = Jumlah skor butir X  

Σ𝑌 = Jumlah skor butir Y  

 Apabila r hitung yang diperoleh > r tabel, maka instrument atau item 

pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid). Begitupun sebaliknya, 

jika r hitung< rtabel, maka instrument atau item pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (tidak valid).  
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a. Uji Validitas Kuesioner Stres Kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Stres Kerja sebanyak 14 (empat 

belas) pertanyaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Stres Kerja 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kriteria 

1 0,695 0,312 Valid 

2 0,780 0,312 Valid 

3 0,757 0,312 Valid 

4 0,716 0,312 Valid 

5 0,690 0,312 Valid 

6 0,743 0,312 Valid 

7 0,650 0,312 Valid 

8 0,642 0,312 Valid 

9 0,804 0,312 Valid 

10 0,638 0,312 Valid 

11 0,743 0,312 Valid 

12 0,778 0,312 Valid 

13 0,740 0,312 Valid 

14 0,685 0,312 Valid 

Sumber: data primer 2021 

b. Uji Validitas Kuesioner Beban Kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Beban Kerja sebanyak 14 (empat 

belas) pertanyaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Beban Kerja 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Kriteria 

1 0,771 0,312 Valid 

2 0,793 0,312 Valid 

3 0,681 0,312 Valid 

4 0,808 0,312 Valid 

5 0,800 0,312 Valid 

6 0,590 0,312 Valid 

7 0,754 0,312 Valid 

8 0,453 0,312 Valid 

9 0,748 0,312 Valid 

10 0,696 0,312 Valid 

11 0,745 0,312 Valid 

12 0,538 0,312 Valid 

13 0,651 0,312 Valid 

14 0,503 0,312 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Alat ukur dikatakan 
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reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran 

berkalikali. 

 Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari kuesioner tersebut 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner sebagai alat ukur harus 

mempunyai reliabilitas yang tinggi. Perhitungan reliabilitas hanya bisa dilakukan jika 

variabel pada kuesioner tersebut sudah valid. Dengan demikian harus menghitung 

validitas dahulu sebelum menghitung reliabilitas, jadi apabila pertanyaan pada 

kuesioner tidak valid maka tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Uji 

reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan formula interpretasi Cronbach’s alpha 

(α) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Interpretasi Cronbach’s alpha (α) 

Nilai Interpretasi 

0,00-0,20 Kurang reliabel 

0,21-0,40 Agak reliabel 

0,41-0,60 Cukup reliabel 

0,61-0,80 Reliabel  

0,81-1,0 Sangat reliabel 

 

Kriteria suatu data dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini bila nilai 

Cronbach’s alpha (α) > 0, 6. Hasil uji reliabilitas kuesioner variabel Lingkungan 

teman sebaya dan variabel media sosial sebagai berikut: 



52 
 

 
 

Tabel 3.4  

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel r Alpha r Kritis Kriteria 

1 Stres Kerja 0,929 0,8 Valid  

2 Beban Kerja 0,911 0,8 Valid  

Sumber: data primer 2021 

Uji reliabilitas pada kuesioner ini dilakukan setelah melakukan uji validitas. Hasil uji 

reliabilitas didapatkan hasil bahwa Cronbach’s Alpha sebesar 0,929, 0,911 dan 0,698. 

Interpretasi hasil tersebut adalah kuesioner yang di ujikan reliabel. Semua pertanyaan 

pada kuesioner dinyatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner tersebut dapat 

dipakai dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan 

Adapun Pengolahan data secara kuantitatif  melalui tahap-tahap sebagai 

berikut : 

a. Data Coding (Mengkode Data) 

Kode data dilakukan dengan memberikan kode pada tiap jawaban responden. 

Pemberian kode yang dimaksud untuk memudahkan dalam memasukkan data. 

b. Data Editing (Mengedit Data) 

Pada tahap ini penelitian memeriksa kelengkapan data yang telah terkumpul. 

Data yang dikumpul diperiksa kelegkapannya terlebih dahulu, yaitu kelengkapan 

jawaban kuesioner, konsistensi atas jawaban dan kesalahan jawaban pada kuesioner. 

c. Data Entry (Memasukkan Data) 
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Daftar pertanyaan yang telah dilengkapi dengan pengisian kode jawaban 

selanjutnya dimasukkan ke dalam program sofware SPSS pada komputer untuk 

dilakukan analisis univariat (untuk mengetahui hubungan secara umum) 

d. Data Cleaning (Membersihkan Data) 

Pembersihan data merupakan proses terakhir dalam pengelolaan data yang 

berfungsi mengecek kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan data 

tersebut tidak ada yang salah, sehingga dengan demikian data telah siap diolah dan 

dianalisis. 

2. Analisis data 

 Data dianalisis menggunakan program SPSS di perangkat komputer dengan 

menggunakan skala Likert untuk mengetahui determinan stres kerja tenaga kesehatan 

selama masa pandemi Covid-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

 Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan 

pengolahan data yang masih terkesan bertebaran dapat disusun sehingga lebih muda 

dimanfaatkan dalam analisis oleh alat analisisnya untuk menjawab tujuan penelitian 

(Riyadi 2015). 

a. Analisis Univariat  

 Analisis univariat merupakan suatu analisis untuk mendeskripsikan masing-

masing variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

distribusi frekuensi dan proporsi dari variabel dependen dan independen yang ada 

pada penelitian ini.  

b. Analisis Bivariat  

 Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara faktor independen 

dengan faktor dependen. Analisis yang digunakan menggunakan uji statistik Chi 
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Square (X2) dengan nilai 0,05. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan probabilitas 

kejadiannya. Jika P-value > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak 

ada hubungan antara kedua variabel. Sebaliknya jika P-value ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diteriam yang berarti terdapat hubungan antara kedua variabel. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambar 4.1 

 

1. Letak Geografis RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar 

Secara Geografis lokasi Rumah Sakit Umum Kota Makassar berada pada 

bagian Utara Timur Kota Makassar yang merupakan kawasan pengembangan rencana 

induk kota pada kecamatan  Biringkanaya dengan luas wilayah 80,06 km
2 

dengan 

jumlah penduduk 168.848 jiwa dibandingkan luas wilayah Kota Makassar 175,77 

km
2
 dengan jumlah penduduk 1,6 juta dengan batas wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 
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2. Visi dan Misi RSUP Wahidin Makassar 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana RSUP. Dr. 

Wahidin Sudirohusodo harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif 

konsisten serta antsipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran 

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi RSUD Dr. Wahidin 

Sudirohusodo adalah: “Menjadi Academic Health Center Terkemuka di Indonesia 

tahun 2019”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, RSUP Wahidin Sudirohusodo 

mencanangkan 3 misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian bidang 

kesehatan berkualitas yang terintegrasi, holistic dan professional.  

b. Menumbuh kembangkan sistem manajemen Organisasi yang efektif. 

c. mengampu Rumah Sakit jejaring di wilayah Indonesia Timur.  

Dan untuk memotivasi organisasi agar dapat mewujudkan tujuannya, maka 

RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo membuat moto yaitu “Dengan Budaya Sipakatau 

Kami Melayani dengan Hati” . 

Falsafah RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah “Menjunjung tinggi 

harkat dan martabat tanpa mengutamakan mencarai keuntungan dan dalam 

melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prisinsip efisiensi dan produktifitas”. 

3. Pelayanan Kesehatan RSUP Wahidin Sudirihusodo 

a. Pelayanan Rawat Jalan 

Pelayanan rawat jalan ditunjang poliklinik spesialis dan sub spesialis yang 

ditangani oleh 195 dokter ahli meliputi pelayanan Bedah Umum, Bedah Tumor, 
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Bedah Anak, Bedah Ortopedi, Bedah Urologi, Bedah Saraf, Kardiologi, Anak. 

Berikut penjelasannya:  

1) Penyakit dalam meliputi paru-paru, endokirin, saluran cerna, hematologi,       

onkologi, reumatologi dan geriatric 

2) Kebidanan dan Kandungan meliputi Obslerti umum, Ginekologi, Infertil,  

Fetomaternal, Urogenital, Onkologi, THT, Mata, Kulit dan Kelamin, Gigi dan 

Mulut, Neurologi, dan Jiwa. 

 Bagi pasien yang mempunyai waktu terbatas dan menginginkan dilayani oleh 

dokter yang diinginkan, disediakan Poliklinik Perjanjian. Kemudian terdapat General 

Check Up disediakan untuk memonitor tingkat kebugaran dan dapat mendeteksi dini 

adanya penyakit-penyakit yang diidap oleh pasien. 

Fasilitas lain yang dimiliki adalah pelayanan nefrologi dan urologi yang menyediakan 

fasilitas cuci darah ( hemodialisa ) untuk pasien gagal ginjal. 

b. Pelayanan Rawat Inap 

    Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen, telah 

disediakan 600 tempat tidur mulai dari kelas 3 hingga pelayanan super VIP yang 

didukung dengan berbagai kemudahan pelayanan antara lain : 

1) Customer Information yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh   

pelanggan 

2) Customer Admission yang akan mengurus kebutuhan administrasi pelanggan. 

3) Customer Care yang akan membantu menangani berbagai keluhan pelanggan. 

4) Customer Relation yang akan memelihara hubungan dengan pelanggan 

  Dan bagi pelangan yang memilih pelayanan super VIP maka pelanggan dapat 

memilih dirawat oleh dokter ahli yang diinginkan. 
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c. Pelayanan Rawat Darurat 

Pelayanan rawat darurat terletak disebelah kiri pintu utama yang memberikan 

pelayanan cepat dan professional oleh tim dokter dan paramedic yang bersertifikat 

penanganan life saving serta dilengkapi dengan dokter ahli yang siap 24 jam yang 

meliputi 7 spesialisasi. 

1) Pelayanan Medis Gawat Darurat yang meliputi, Gawat Darurat BedahGawat 

Darurat Non Bedah, Gawat Darurat Obstetri Gynekology, Gawat Darurat 

Pediatric 

2) Pelayanan Khusus meliputi Pelayanan Penanggulangan Gawat Darurat  

Bencana oleh tim BSB (Brigade Siaga Bencana) serta Tim Siaga untuk 

pejabat Negara dan tamu Negara yang sesuai dengan aturan yang ditentukan. 

Pelayanan Gawat Darurat juga dilengkapi dengan 5 kamar operasi untuk 

menangani pasien yang memerlukan tindakan operasi emergensi, serta pelayanan 

penunjang yang siap 24 jam sperti CT Scan, Radiodiagnostik lainnya, Laboratorium 

serta Bank Darah. 

d. Pelayanan Intensif 

 Pelayanan Intensif untuk semua pasien baik pasien dewasa pada ICU 

(Intensive Care Unit) maupun pasien anak pada PICU (Pediatric Intensive Care 

Unit). Unit ini dilengkapi dengan sarana yang lengkap dan mutakhir seperti ventilator 

dengan berbagai mode, terapi titrasi serta pelayanan terbaru saat ini yaitu terapi 

kontinyu pengganti fungsi ginjal ( CRRT ) dengan dokter jaga 24 jam dengan 

kualifikasi konsultan intensive care ( KIC ) serta pasien mendapatkan pemantauan 

hemodinamik invasive dan non invasive secara ketat oleh perawatan-perawatan yang 

professional. 
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e. Pelayanan bela sentral 

Pelayan ini memiliki 10 kamar operasi yang didukung oleh 52 dokter ahli dari 12 

jenis keahlian yaitu: Bedah Saraf, Bedah Thorax Jantung, Bedah Anak, Bedah Umum 

/ Vasculer, Bedah Tumor, Bedah Urologi, Bedah Orthopedi, Bedah Obgyn, Bedah 

Plastik, Bedah THT, Bedah Digestif dan Bedah Mata 

Pelayanan ini juga didukung oleh 6 ahli anastesi, tenaga paramedic terlatih serta 

peralatan peralatan yang canggih antara lain mesin anastesi yang modern dengan 

monitor invasive dan non invasive, microscope untuk bedah mikro, bedah laser untuk 

operasi mata, peralatan bedah endoscopy untuk berbagai bidang seperti: THT, 

Urologi, Ortopedi, Obgyn dan Digestif. 

f. Pelayanan Rehabilitasi Medik 

Pelayanan rehabilitasi medic melaksanakan pelayanan secara tim yang 

dipimpin oleh dokter ahli rehabilitasi medik dan dibantu dengan tenaga fisioterapi, 

tenaga ocupasy therapy, tenaga speech therapy serta tenaga orothetic prosthetic. 

Pelayanan ini juga dilengkapi dengan peralatan canggih untuk memberikan pelayanan 

rehabilitasi seperti:, Rehabilitasi Musculoskeletal, Rehabilitasi Penyakit Paru-Paru, 

Rehabilitasi penyakit Neuromuskuler, Rehabilitasi Cardiovascular dan Rehabilitasi 

Anak 

g. Pelayanan Laboratorium 

Pelayanan Laboratorium ini berfungsi sebagai penunjang diagnostik 

memberikan pelayanan hematologi dan bank darah, kimi klinik, imunlogi, cairan 

tubuh, mikrobiologi, parasitology, serta pelayanan patologi anatomi. Pelayanan ini 

menyediakan pelayanan 24 jam yang didukung oleh tenaga yang terampil, peralatan 

yang canggih dengan internal quality control yang ketat. 
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h. Cardiac Center 

 Cardiac center memberikan pelayanan terpadu tentang masalah – masalah 

penyakit jantung da pembulu darah untuk pasien anak dan dewasa yang meliputi 

penanganan kegawatdaruratan jantung, rawat jalan untuk pasien penyakit jantung dan 

penanganan intensif (ICCU). Cardiac Center dilengkapi dengan peralatan penunjang 

yang canggih seperti tread mill. Echocardiography, dan cateterisasi jantung yang 

dapat mendeteksi dini berbagai kelainan pada jantung dan pemasangan stent untuk 

melebarkan pembuluh nadi tanpa operasi. 

i. Pelayanan Radiologi 

 Pelayanan radiology memberikan pelayanan radio imaging serta pelayanan 

radiotherapy. Pelayanan ini memiliki 15 orang tenaga ahli radiology dan radiotherapy 

serta ditunjang dengan alat – alat canggih seperti :  CT Scan, MRI, Mammography, 

USG, After loading dan C.arm 

j. Pelayanan Farmasi 

Instalasi farmasi menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan , Peracikan 

obat, Penyimpanan dan penyaluran obat – obatan dan bahan kimia ke unit – unit 

pelayanan, Penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan, dan alat 

kesehatan lainnya ke unit – unit pelayanan, Pelayanan kefarmasian untuk pasien, 

Penyuluhan obat ke masyarakat rumah sakit. Instalasi ini dalam pengembangan 

penerapan system pharmaceutical careyaitu pelayanan kefarmasian di ruang rawat 

inap dan rawat jalan yang meliputi drug history, unit dose, pemantauan zero defect, 

pemantauan pemakaian obat, informasi obat dan konseling obat pasien. Pelayanan 

tersebut ditunjuk agar pasien mendapatkan informasi yang jelas mengenai obat – 
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obatan yang di gunakan atau dikonsumsinya sehingga membantu efektivitas 

pengobatan secara optimal. 

k. Pendidikan dan Pelatihan 

Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM rumah sakit baik untuk 

tenaga medis, paramedic dan non medis serta melaksanakan pelatihan bagi tenaga 

kesehatan di kawasan Indonesia timur.  

l. Pelayanan laundry 

Untuk mendukung pelayanan medis di rumah sakit, pelayanan laundry 

menyiapkan berbagai keperluan linier dan laundry pada unit pelayanan dan satuan 

pelayanan baik untuk kebutuhan rawat jalan, rawat inap, ICU maupun COT. 

4. Ruang Rawat Inap Lontara  

 Ruang rawat inap Lontara Wahidin Sudirohuso Makassar terbagi 4 yaitu :  

a. Lontara I (Penyakit Dalam)  

b. Lontara II (Bedah)  

c. Lontara III (Penyakit Kulit, Mata, THT)  

d. Lontara IV (Ibu Melahirkan dan Perawatan Anak)  

Ketentuan Penjagaan Pasien Rawat Inap Lontara RSUP Wahidin Sudirohusodo 

Makassar 

a. Pasien hanya dijaga oleh 1(satu) orang penjaga, kecuali pasien kritis dijaga oleh 

maksimal 2 (dua) orang dengan menggunakan rompi jaga pasien.  

b. Pengunjung wajib mentaati jam besuk :  

c. Pagi Pukul 10.00-12.00 WITA  

d.  Sore Pukul 16.00-19.00 WITA  

e. Tidak diperkenankan merokok di seputar rumah sakit  
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f. Tidak diperkenankan membawa anak kecil di bawah usia 12 Tahun  

g. Tidak diperkenankan membawa :  

1) Makanan basah  

2) Peralatan makan/minum  

3) Alat Elektronik  

4) Alat tidur atau fasilitas lainnya  

5) Senjata tajam dan senjata api  

6) Tidak diperkenankan mencuci/menjemur pakaian serta memakai air  secara 

berlebihan  

7)  Tidak diperkenankan duduk/tidur di tempat tidur pasien  

8) Tidak diperkenankan memakai listrik rumah sakit  

9) Tidak diperkenankan mengganggu ketenangan pasien  

10)  Kita semua wajib menjaga kebersihan rumah sakit 

5. Ruangan Infection Canter 

 Pelayanan kasus infeksi yang saat ini semakin meningkat seperti tuberculosis 

paru serta COVID-19. Infection Center memberikan pelayanan terintegrasi untuk 

pelayanan infeksi terutama infeksi paru dan COVID-19, dilengkapi dengan 

bronkoskopi serta optik, ventilator, ruang bertekanan negatif, laboratorium mini, 

ruang operasi mini untuk berbagai tindakan misalnya mengeluarkan cairan pleura, 

pemasangan kateter toraks sebagai tindakan diagnostik dan terapeutik penyakit 

parudan komplikasinya. 

 Gedung Infection Center terdiri dari 3 lantai, melayani rawat inap untuk kasus 

infeksi Paru seperti tuberculosis, pneumonia, flu burung, serta perawatan penyakit 

imunitas menurun dan saat ini diahli fungsikan sebagai sarana Ruangan khusus 
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perawatan COVID-19. Saat ini kami memiliki SDM yang terlatih dan terkoordinir 

dengan stakeholder (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas-Dinkes dan Lembaga Sosial) 

untuk bersama-sama menangani penyakit infeksi khusus (SARS, MERS COV, Flu 

Burung atau H5N1 dan Flu Babi atau H1N1 dan COVID-19) dan lain sebagainya. 

 Instalasi Infection Center adalah unit pelaksana teknis pelayanan respirasi dan 

immunologi yang berada di bawah naungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang 

berdiri sejak tahun 2010. Latar belakang berdirinya instalasi ini dikarenakan semakin 

meningkat dan kompleksnya penyakit respirasi dan immunologi. 

 Instalasi Infection Center adalah suatu bagian dari rumah sakit Dr. Wahidin 

Sudirohusodo, dengan staf khusus yang ditujukan untuk pelayanan pasien dengan 

gangguan respirasi dan immunologi. Terdapat 3 lantai yang terdiri dari  

a. Lantai 1 pelayanan infeksi khusus , respirasi non infeksi dan intensive care 

unit,  

b. Lantai 2 pelayanan rawat inap pasien infeksi paru, Poliklinik infeksi dan non 

infeksi, Poliklinik MDR, Pojok DOTS serta Ruang Tindakan Intervensi Paru. 

c. Lantai 3 pelayanan rawat inap Imunodefisiensi, Poliklinik Metadon HIV dan 

saat ini tahun diahli fungsikan menjadi ruangan khusus perawatan COVID-19 

 Instalasi Infection Center menyediakan kemampuan, sarana dan prasarana 

serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi dan ndash; fungsi vital dengan 

menggunakan ketrampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman 

dalam pengelolaan keadaan dan ndash; keadaan tersebut. Keadaan yang sedemikian 

akan tercapai bila pelaksanaan pelayanan di Instalasi Infection Centre dilakukan 

dengan baik dan dilaksanakan oleh tenaga dan ndash; tenaga yang terampil dan 

profesional serta bermutu. 
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B. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 

2021 di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. Penelitian dilakukan 

dengan tujuan untuk melihat Determinan Stres kerja tenaga kesehatan pada masa 

pandemi di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. Data sekunder yang 

diperoleh dari bagian diklit yaitu data tentang jumlah tenaga kesehata yang berkerja 

di ruangan Infection Canter (IC). Sedangkan data primer diperoleh langsung dari  

Tenaga Kesehatan sebagai responden dengan cara mengisi lembar pernyataan dari 

kuesioner yang telah dibagikan secara langsung. Data yang telah terkumpul diolah 

dengan menggunakan program SPSS versi 25 sesuai dengan tujuan penelitian, 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan analisis data. 

1. Analisis Univariat 

 Distribusi responden berdasarkan umur, jenis kelamin, masa kerja, Beban 

kerja dan Stres kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan 

pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut : 

a. Umur 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada Tenaga Kesehatan Rs 

Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.  

Umur (Tahun) Frekuensi (F) Presentase (%) 

22-25   19 18.8 

26-35  48 47.6 

36-45  27 26.7 

46-55  7 6.9 

Total 101 100 

Sumber: Data Primer, 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa 

dari 101 responden diperoleh kelompok umur menurut kemenkes, kelompok umur 

responden terbanyak adalah 26-35 tahun sebanyak 48 (47.5%) responden dan 

terendah adalah kelompok umur 46-55  tahun sebanyak 7 (6.9%) responden. 

b. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan hasil penelitian karakteristik jenis kelamin responden diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

 

 
Diagram 4.1  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tenaga 

Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo kota Makassar 

(Sumber: Data Primer, 2021) 

 Berdasarkan Diagram 4.1 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa 

dari 101 responden diperoleh terbanyak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 

71 (70.5%) responden. 

c. Masa Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian karakteristik Masa Kerja responden diperoleh 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja  Pada Tenaga 

Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

Masa Kerja (tahun) Frekuensi (F) Presentase (%) 

0-1 Tahun 21 20.8 

1-3 Tahun 32 31.7 

>3 Tahun 69 68.5 

Total 101 100 

Sumber: Data primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang karakteristik responden berdasarkan 

masa kerja menurut handoko (2002) menunjukkan bahwa yang bekerja kategori baru 

0-1 tahun sebanyak 21 (20,8%) dan terbanyak kategori berkerja lama >3 Tahun 

sebanyak 69 (68.5%) responden. 

d. Stres Kerja 

 
Diagram 4.2  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stres Kerja  Pada Tenaga 

Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

(Sumber: Data Primer, 2021) 
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 Berdasarkan diagram 4.2 menunjukkan bahwa dari 101 tenaga kesehatan yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami stres ringan 

terbanyak adalah 65 (64.5%) responden. 

e. Beban Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian Beban Kerja responden diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

Diagram 4.3  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja  Pada Tenaga 

Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

(Sumber: Data Primer, 2021) 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 101 tenaga kesehatan yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami Beban kerja 

berat terbanyak adalah 56 (55.5%) responden. 
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2. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat 

Distribusi antara variabel bebas yaitu Stres Kerja dan Beban kerja dan Kinerja dengan 

menggunakan Chi-Squere. 

a. Jenis Kelamin dengan Stres Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian Jenis Kelamin dengan Stres Kerja responden 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Tabel 4.3   

Distribusi Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga 

Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

Jenis Kelamin 

 Stres Kerja 
Total P-value 

Ringan Berat 

n % n % N % 

0.82 
Laki-laki 20 66.7 10 33.3 30 100 

Perempuan 45 63.4 26 26.6 71 100 

Total 65 64.4 36 35.6 101 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 101 responden, berasarkan 

jenis kelamin perempuan sebanyak 45 responden (63.4%) memiliki Stres kerja ringan 

dan sebanyak 26 responden (26.6%) memiliki stres kerja berat. Berdasarkan hasil 

tabulasi silang dengan uji Chi-Square didapatkan nilai p=0.82 (p>0.05). Oleh sebab 

itu, H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara usia dengan 

stres kerja. 

b. Usia dengan Stres Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian Usia dengan Stres Kerja responden diperoleh 

hasil sebagai berikut: 
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 Tabel 4.4   

Distribusi Usia Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan RS 

Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

Usia 

 Stres Kerja 
Total P-value 

Ringan Berat 

n % n % N % 

0.20 

22-25 Tahun 15 78.8 4 21.1 19 100 

26-35 Tahun 32 66.7 16 33.3 48 100 

36-45 Tahun 17 63.0 10 37.0 27 100 

46-55 Tahun 1 14.3 6 85.7 7 100 

Total 65 64.4 36 35.6 101  100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 101 responden, berasarkan 

kategori umur 26-35 tahun sebanyak 32 responden (66.7%)  memiliki stres kerja 

ringan dan sebanyak 16 responden (33.3%) memiliki stres kerja berat. Berdasarkan 

hasil tabulasi silang dengan uji Chi-Square didapatkan nilai p=0.20 (p>0.05). Oleh 

sebab itu, H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti  tidak ada hubungan antara usia 

dengan stres kerja. 

c. Masa Kerja dengan Stres Kerja 

 Tabel 4.5   

Distribusi Masa Kerja Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga 

Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

Masa Kerja 

 Stres Kerja 
Total P-value 

Ringan Berat 

n % n % N % 

0.06 

0-1 Tahun 15 71.4 6 28.6 21 100 

1-3 Tahun 31 73.8 11 26.2 42 100 

>3 Tahun 19 50.0 19 50.0 38 100 

Total 65 64.4 36 35.6 101 100 

Sumber: Data Primer, 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 101 responden, kategori umur 

26-35 tahun sebanyak 32 responden (66.7%)  memiliki stres kerja ringan dan 

sebanyak 16 responden (33.3%) memiliki stres kerja berat. Responden dengan masa 

kerja yang paling tinggi kategori 1-3 Tahun sebanyak 31 responden (73.8) memiliki 

stres kerja ringan dan masa kerja <3 tahun sebanyak 19 responden (50.0%) memiliki 

stres kerja berat. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji Chi-Square didapatkan 

nilai p=0.06 (p>0.05). Oleh sebab itu, H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti  tidak 

ada hubungan antara usia dengan stres kerja. 

d. Beban Kerja dengan Stres Kerja 

Tabel 4.6 

Distribusi Beban kerja Responden Berdasarkan Kinerja  Pada Tenaga 

Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. 

Beban Kerja 

 Stres Kerja 
Total p-value 

Ringan Berat 

n % n % N % 

0.000 

Ringan 38 84.4 7 15.6 45 100 

Berat 27 48.2 29 51.8 56 100 

Total 65 64.4 36 35.6 101 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 101 responden yang 

mengalami beban ringan terdapat 38 responden (84.4%) memilikis stres kerja ringan 

dan stres kerja berat sebanyak 7 responden (15.6%), sedangkan dari 101 responden 

yang tertinggi mengalami beban berat terdapat 27 responden (48.2%) memiliki stres 

kerja berat dan stres kerja berat sebanyak 29 responden (51.8%). Berdasarkan hasil 

tabulasi silang dengan uji Chi-Square didapatkan nilai p=0.00 (p≤0.05). Oleh sebab 
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itu, H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada hubungan antara usia dengan stres 

kerja. 

C. Pembahasan  

 Penelitian ini mengenai gambaran kondisi Stres kerja, Beban kerja dan kinerja 

tenaga kesehatan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, telah 

dilakukan analisis data sesuai yang tertera pada bagian sebelumnya yang selanjutnya 

hasil penelitian tersebut akan ditelah dan dibahas berdasarkan landasan teori yang 

relevan. 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Stres Kerja 

 Karakteristik responden berdasarkan hasil analisis univariat jenis kelamin 

terbanyak adalah perempuan hal ini menunjukan bahwa jenis kelamin perempuan 

menjadi yang paling dominan dalam penelitian ini dari 101 responden diperoleh jenis 

kelamin perempuan sebanyak 71 responden (70.5%). Perempuan dan laki-laki 

mempunyai perbedaan karakteristik, perempuan cenderung emosional dan lebih peka 

dibanding dengan laki-laki. Perempuan lebih senang memendam perasaan dan kurang 

terbuka, terhadap permasalahan sedangkan laki-laki dapat mengekspresikan rasa 

ketidaksenanganya terhadap suatu permasalahan.  

 Berdasarkan hasil analisa bivariat jenis kelamin perempuan yang paling tinggi 

sebanyak 45 responden (63.4%) memiliki stres kerja ringan, hasil penelitian 

menggunakan  uji Chi-Square didapatkan nilai p=0.82 (p>0.05), dengan demikian 

berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan stres kerja. Dalam penelitian 

ini disebutkan bahwa hubungan antara tingkat stres kerja dengan perbedaan gender 

mempunyai nilai yang lebih signifikan daripada hubungan antara tingkat stres kerja 

dengan perbedaan jenis kelamin. Seseorang dengan kepribadian maskulin lebih 
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mampu menghadapi stresor yang datang tanpa perasaan emosional yang berlebihan 

dan dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah dibanding dengan seseorang dengan 

kepribadian yang lebih feminim. 

 Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Azizah mushila (2017) yang 

mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Jenis Kelamin dengan Stres Kerja. Hal 

ini mungkin disebabkan karena perbedaan jenis kelamin tidak begitu memberikan 

konstribusi yang besar bagi stres kerja bila dibandingkan dengan perbedaan gender. 

Perbedaan gender yang dimaksud disini adalah perbedaan kondisi psikologis individu 

yang dibedakan menjadi maskulin dan feminim (Mushila 2017).  

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2017) mengatakan 

bahawa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan stres kerja 

perawat dengan nilai P-value 0.175 (Indah Comala Sari 2017). 

 Tidak sejalan dengan penelitian Hasbibi (2018) menunjukkan bahwa 

responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami stres kerja sedang 

(41.25%) dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki (32.25%). Nilai 

p = 0.000 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya ada pengaruh 

jenis kelamin terhadap stres kerja (Habibi 2018). 

 Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansori dan martina 

(2017) menunjukkan bahwa perempuan merupakan responden yang paling banyak 

mengalami stres kerja yakni sebabnya 14 (73.3%) orang dalam kategori stres sedang 

(Ansori and Martiana 2017). 

2.  Hubungan Usia dengan Stres Kerja 

 Hasil penelitian univariat yang telah dilakukan di Rsup dr. Wahidin 

Sudirohusodo kota Makassar dengan mengambil 101. Sebanyak 48 responden umur 
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26-35 tahun, 27 responden umur 36-45, 19 responden 17-25 tahun dan 46-55 tahun 

sebanyak 7 responden. Berdasarkan hasil analisa bivariat dengan uji Chi-Square 

didapatkan nilai p=0.20 (p>0.05), dengan demikian berarti tidak ada hubungan antara 

usia dengan stres kerja. Kemampuan fisik atau kekuatan otot seseorang maksimal 

seseorang dicapai pada umur antara 26-35 tahun dan akan terus menurun seiring 

dengan bertambahnya umur, menurunnya kemampuan fisik seseorang dan tingkat 

kejenuhan yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya stres ditempat kerja 

(Widodo, Lestari, and Mauliku 2019). 

 Menurut putra dan susilawati (2018), pekerja pada usia yang lebih tua 

cenderung mengalami stres lebih rendah dibandingkan dengan pekerja berumur 

muda, pengalaman stress pada pekerja yang berumur tua lebih banyak dibandingkan 

dengan pekerja muda. Pengaruh umur terhadap stres yang dialami pekerja biasanya 

hanya terjadi pada pekerjaan tertentu terutama yang berhubungan dengan kekuatan 

fisik dan penggunaan indera (Putra and Susilawati 2018). 

 Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas rentang usia 26-35 tahun stres kerja 

ringan. Pada usia tersebut karyawan telah memiliki kemampuan yang baik dalam 

melakukan tugas, tanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta memiliki tekanan 

emosi yang stabil dalam menanggapi tantangan dari tugas yang diterima. Umur yang 

dimiliki seseorang sangat berguna dalam menentukan kontrol seseorang terhadap 

jenis stressor yang mengganggu sehingga menjadi penyebab kejadian stress yang 

akan dialami seseorang. Sehingga orang yang berusia dewasa tentu berbeda dengan 

usia anak-anak dalam hal mengontrol stres. Artinya orang dewasa memiliki toleransi 

yang baik terhadap kejadian stres (Fahamsyah 2017). 
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 Hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian Prihatini (2017) yang 

menyatakan bahwa karyawan yang berusia dewasa mampu mengatasi stres dengan 

baik sehingga mengurangi dampak dari stres kerja, hal ini disebabkan karena pada 

usia tersebut karyawan sudah mempunyai fungsi sosial yang baik. Usia sangat 

berperan penting dalam kematangan seseorang. Pada individu yang usianya lebih 

tinggi akan cenderung memiliki pemikiran dan keputusan yang lebih bijaksana dan 

matang dalam menghadapi masalah sehingga dapat mengurangi stres kerja. 

 Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badri (2020) 

dan Hasbi Ibrahim,dkk (2017) tidak terdapat hubungan antara umur dengan stres 

kerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan 

bahwa umur tidak berpengaruh terhadap stres kerja dan menunjukan bahwa faktor 

usia tidak berhubungan dengan stres kerja (Badri 2020).  Menurut Indah (2017) Hasil 

uji statistik diperoleh nilai p=0.623 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara umur dengan stres kerja perawat (Indah Comala Sari 

2017). 

3. Hubungan Masa Kerja dengan Stres Kerja 

 Karakteristik responden berdasarkan masa kerja menurut Handoko (2002) 

dapat lama kerja dikategorikan menjadi 3 yaitu, lama bekerja kategori baru 0-1 tahun, 

lama bekerja kategori sedang 1-3 tahun dan lama bekerja kategori lama lebih dari 3 

tahun. Berdasarkan hasil yang diperoleh masa kerja terbanyak adalah 1-3 tahun hal 

ini menunjukkan bahwa masa kerja lebih dari 3 tahun menjadi yang paling dominan 

dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh zulkifli, rahayu dan Akbar 

(2020) mengatakan bahwa pekerja dengan masa kerja lebih lama cenderung 

mempunyai kemampuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaannya 
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dibandingkan dengan pekerja yang mempunyai masa kerja lebih pendek. Hal ini 

dikarenakan pengalaman yang dimiliki oleh pekerja dengan masa kerja yang lebih 

pendek harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa masa kerja tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan stres kerja dan 

pekerja dengan masa kerja yang lebih pendek mempunyai kemungkinan lebih besar 

untuk mengalami stres kerja. Hal ini disebabkan karena kemungkinan tenaga 

kesehatan sesuai bidang pekerjaan, sehingga pada tahun-tahun pertama tenga 

kesehatan yang bekerja dengan berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 

mereka masih harus belajar mengenai masalah pekerjaan sekaligus langsung terjun 

dalam pekerjaan tersebut (Zulkifli, Rahayu, and Akbar 2020). 

 Masa kerja juga mempengaruhi munculnya stres kerja. Individu yang 

memiliki pengalaman kerja lebih lama cenderung lebih tahan terhadap tekanan-

tekanan yang dialami dalam pekerjaan, dari pada individu dengan masa kerja yang 

lebih singkat karena memiliki sedikit pengalaman. Masa kerja berhubungan dengan 

pengalaman seorang pekerja dalam menghadapi masalah di tempat kerja (Pada et al. 

2019). 

 Menurut hasil analisa dengan uji Chi-Square didapatkan nilai p=0.06  

(p>0.05), dengan demikian tidak ada hubungan antara masa kerja dengan stres kerja. 

Berdasarkan hasil survei, masa kerja responden paling banyak 1-3 tahun. Perbedaan 

pengalaman pasti ada antara yang bekerja < 3 tahun dengan yang telah bekerja > 3 

tahun. Responden yang telah bekerja >3 tahun sudah sangat beradaptasi dengan job 

description, lingkungan kerja, rekan kerja dan para atasannya tetapi tak jarang yang 

sudah bekerja >3 tahun pun sewaktu waktu dapat mengalami stres kerja. 
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 Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi 

Ibrahim,dkk (2017) pada pekerja factory 2 PT Maruki Internasional Indonesia 

Makassar yang menunjukan bahwa masa kerja tidak berhubungam dengan stres kerja 

dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurasyad (2017) menunjukan 

bahwa masa kerja tidak berhubungan dengan stres kerja (Nurasyad 2017). 

 Penelitian yang telah dilakukan tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mushila (2017) menunjukkan hubungan antara masa kerja dengan 

stres kerja diuji dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan diperoleh p-

value sebesar 0.015 (<0.05) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan antara masa kerja dengan stres kerja (Mushila 2017). 

4. Hubungan Beban Kerja dengan Stres Kerja  

 Menurut Everlyn (2004) dalam  (Ayu 2017) mengatakan bahwa beban kerja 

adalah keadaan di mana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada 

waktu tertentu. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan beban kerja 

baginya, beban-beban tersebut tergantung bagaimana orang tersebut bekerja sehingga 

disebut sebagai beban kerja. Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan 

aktivitasnya sehari-hari.  

 Hasil penelitian  univariat menunjukkan bahwa mayoritas beban kerja berat 

sebanyak 56 responden (55.5%) dan hasil Univariat menunjukkan bahwa mayoritas 

beban kerja ringan dengan stres kerja ringan sebanyak 38 responden (84.4%) dan 

beban kerja berat dengan stres kerja yang berat srebanyak 29 responden (51.8%) pada 

tenaga kesehatan di Rs dr. Wahidin Sudirohusodo. 

  Menurut hasil analisa dengan uji Chi-Square didapatkan nilai p=0.00  

(p≤0.05), dengan demikian ada hubungan antara masa kerja dengan stres kerja, yaitu 
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apabila beban kerja meningkat maka stres kerja juga akan meningkat begitupun 

sebaliknya, beban kerja ringan maka stres kerja yang dirasakan oleh tenaga kesehatan 

juga ringan. Beban kerja yang ditanggung oleh Tenaga kesehatan berbeda dengan di 

ruang Infection Canter.  Tenaga kesehatan sangat merasa terbeban karena harus 

memberikan pelayanan keperawatan ekstra ketat dan cepat untuk menyelamatkan 

nyawa pasien selama masa pandemi COVID-19. Selain itu dengan pemantauan dan 

pencatatan kondisi pasien secara rutin dan kontinyu juga merupakan beban tersendiri. 

Secara psikologis ada beban untuk dapat mempertahankan kondisi pasien supaya 

tidak tambah memburuk. Terhadap keluarga pasien tenaga kesehatan juga merasa 

terbeban untuk selalu menyampaikan segala kondisi pasien secara jujur. Beban yang 

dirasakan perawat IC akhirnya menyebabkan adanya suatu tekanan secara terus 

menerus yang memicu terjadinya stres kerja (Badri 2020). 

 Beban kerja dikarenakan adanya ketakutan khususnya pada peningkatan risiko 

terpapar, terinfeksi dan kemungkinan menginfeksi orang yang mereka cintai juga 

menjadi beban tersendiri. Banyak tenaga kesehatan harus mengisolasi diri dari 

keluarga dan orang terdekat meski tidak mengalami Covid-19, hal ini keputusan sulit 

dan dapat menyebabkan beban psikologis yang signifikan pada mereka tuntutan 

pekerjaan dan berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 yang berlebih, 

kebutuhan fisik dan performasi yang tinggi selama masa pandemi. Petugas kesehatan 

lainnya juga  dibebani tugas tambahan antara lain menangani pasien COVID-19 

(Handayani et al. 2020).  

 Beban kerja yang berlebihan secara fisik ataupun mental, yaitu harus 

melakukan terlalu banyak pekerjaan. Unsur yang menimbulkan beban berlebih secara 

kuantitatif adalah kondisi kerja, yaitu setiap tugas diharapkan dapat diselesaikan 
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secara cepat dan tepat dan meningkatnya beban kerja saat pandemi COVID-19. 

Selanjutnya desakan waktu menyebabkan banyak kesalahan atau menyebabkan 

kondisi kesehatan seseorang berkurang, maka ini merupakan cerminan adanya beban 

berlebih kuantitatif. Sedangkan beban berlebihan secara kualitatif merupakan 

pekerjaan yang dilakukan oleh manusia makin beralih titik beratnya pada pekerjaan 

otak dengan langsung menangani pasien COVID-19.  

Beban ringan 

 Stres buruk atau stres negatif (distress) adalah stres yang membuat individu 

menjadi marah, tegang, bingung, cemas, merasa bersalah. Distress awalnya dapat 

berupa tantangan (eustress) namun kemudian berbalik arah menjadi ancaman, begitu 

pula sebaliknya distress dapat berubah menjadi eustress apabila seseorang merasa 

masalah yang ada bagi dirinya sudah dalam kondisi yang tidak mengancam individu 

tersebut (Badri 2020). 

 Stres ringan dalam hal ini juga terjadi akibat adanya langkah yang baik dalam 

mengelola stres. Layaknya jenis eustress di mana hasil dari respon terhadap stres 

yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut justru 

membuat kesejahteraan individu menjadi lebih baik, kemampuan adaptasinya bagus 

dan tingkat performa pada pekerjaannya tinggi, karena adanya dukungan keluarga 

dan kerabat di lingkungan kerja, dan adanya pelatihan khusus untuk menagani pasien 

COVID-19 sehingga kinerja tenaga kesehatan tidak terganggu. 

 Stres kerja dikategorikan ringan apabila pernyataan responden yang 

mengatakan tidak ada gangguan signifikan saat bekerja saat menangani pasien 

COVID-19 yaitu; tidak tegang, selalu bersikap optimis, tidak murung, selalu antusias 

dan tenang dalam menyelesaikan pekerjaannya selama masa pandemi COVID-19. 
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 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh runtu 

dan hamel (2018) juga menunjukan hubungan signifikan antara beban kerja dengan 

stres kerja pada tenaga kesehatan yang mengatakan bahawa dengan melihat kondisi 

yang terjadi, perlu adanya perbaikan atau perubahan kebijakan untuk mengatur beban 

kerja perawat sehingga tidak terjadi stress kerja. Perlu dirancangnya kebijakan baru 

mengenani beban kerja perawat (Runtu and Hamel 2018). 

 Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh satrio 

budi (2017) mengatakan bahwa sebagian responden yang mengalami stres kerja 

merasakan jumlah beban kerja yang dimilikinya tinngi. Namun, berdasarkan analisis 

bivariat tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah beban kerja dengan stres 

kerja dengan P-value 0,865 (Budi 2017). 

 Ketika diberikan cobaan oleh Allah SWT banyak orang merasa putus asa dan 

tidak bersemangat dalam bekerja dan menjalani hidup mereka. Padahal sebenarnya 

Allah SWT telah menurunkan ayat bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar 

batas kemampuan orang tersebut. Berikut ayat yang menjelaskan tentang beban kerja, 

dalam hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S. An-

Najm/53:39-41 

                            

       

Terjemahnya: 

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 

paling sempurna” (QS. An-Najm/53:39-41) 

 Orang yang hidup pasti pernah merasakan beban saat bekerja. Hal ini adalah 

fitrah manusia akibat dari tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukannya. Namun 
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beban itu tidak selamanya adalah sebuah penderitaan. Ada lelah yang berharga, lelah 

yang bernilai ibadah, dan lelah yang dipuji Allah dan Rasulnya. Beban dalam 

beribadah adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas bekerja 

karena Allah, maka akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT. 

 Allah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya. 

Balasan minimal bagi seorang muslim yang tertimpa musibah, sekecil apapun 

musibah tersebut, maka Allah akan menghapus kesalahannya. Pekerjaan yang selama 

ini kita jalani akan menghapuskan dosa-dosa kita yang menumpuk seperti gunung. 

Tentunya bekerja dengan ikhlas dan diniatkan untuk beribadah akan lebih terasa 

manfaatnya dibandingkan dengan bekerja yang asal-asalan. Namun apabila ia mampu 

bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka sesungguhnya ia 

akan mendapatkan tambahan kebaikan.  

 Allah selalu menepati janji-Nya, maka siapa saja yang ingin diampuni dosa-

dosanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena Allah tidak akan 

pernah menyia-nyiakan pekerjaan hamba-Nya. Allah akan selalu melihat pekerjaan 

seorang hamba walau sekecil apapun. Dan Allah akan membalas semua yang 

dilakukan manusia di muka bumi ini.   

 Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, mereka putus asa dan ingin 

berhenti atau menyerah. Selain itu, di antara mereka ada juga yang menyerah dengan 

keadaan pekerjaannya. Apabila mereka mengatakan tidak sanggup untuk menjalani 

semuanya, berarti mereka telah mendahului Allah. Untuk itu, janganlah berpikir 

negatif dengan mengatakan bahwa tidak bisa menghadapi semua masalah. Yakinkan 

pada diri sendiri apabila kita sanggup untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran 

dan tawakkal kepada Allah.   
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 Dalam kehidupan ini terkadang ada keadaan di mana kita sedang galau, stres, 

dan bingung dalam menghadapi masalah dan musibah. Semua itu merupakan sebuah 

ujian dari Allah SWT pada makhluk-Nya. Untuk mengahadapi hal tersebut bukan 

hanya butuh berdiam diri saja, namun kita juga memerlukan suatu pegangan. 

 Pegangan hidup yang bisa membuat jiwa kita senantiasa memperoleh 

ketenangan, penjagaan, dan perlindungan guna menghadapi segala kemungkinan 

yang akan terjadi. Pegangan itu hanya bisa diraih dengan kekuatan doa yang sanggup 

memberi kita keyakinan yang kuat untuk selalu tawakal kepada Allah SWT. Apabila 

sedang menghadapi masalah besar atau sedang stres dalam menjalani hidup. Pada 

dasarnya manusia hidup akan selalu ada cobaan dan ujian. Sebagaimana disebutkan 

dalam penggalan Ayat QS Al-Baqarah/2:286 sebagai berikut: 

 

                        ...     

Terjemahnya: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 

(dari kejahatan) yang dikerjakannya..."( QS Al-Baqarah/2:286) 

 Ayat ini sangat penting untuk kita amalkan sehari-hari, di mana dalam 

kehidupan, pasti kita sebagai manusia selalu menghadapi masalah baik besar dan 

kecil. Sebesar apapun masalah, kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan itu melanda 

hati, jika kita benar-benar menggantungkan diri kita pada Allah SWT setelah ikhtiar, 

niscaya ketakutan akan sirna. 

 Penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Tahu, Maha Pengasih 

juga Maha Penyayang dengan segala pengetahuan dan kasih sayangNya, Allah 

menguji kita baik dalam bentuk Stres kerja maupun hal apapun tanpa melebihi 
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kemampuan kita karena Allah percaya bahwa kita mampu menghadapi ujian dan 

cobaanNya. Dia juga menerangkan bahwa kita pasti mampu menyelesaikan 

kesulitaan dan melewati ujian selagi kita dalam keadaan beriman. Beberapa cara 

mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah dengan bersabar dan shalat, 

berdoa, berzikir, niat yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakkal) kepada 

Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:45 

                         

Terjemahnya:  

“Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Dan 

(shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk 

 Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah mereka putus asa dan ingin 

berhenti atau menyerah. Selain itu, di antara mereka ada juga yang menyerah dengan 

keadaan pekerjaannya. Apabila mereka mengatakan tidak sanggup untuk menjalani 

semuanya, berarti mereka telah mendahului Allah. Untuk itu, janganlah berpikir 

negatif dengan mengatakan bahwa tidak bisa menghadapi semua masalah. Yakinkan 

pada diri sendiri apabila kita sanggup untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran 

dan tawakal kepada Allah. 

 Dalam mengantisipasi dan menanggulangi perilaku stres yang menimpa 

kepada hamba Allah dalam bekerja, hendaklah ia akan selalu berpedoman pada 

petunjuk Rasul tanpa keluar dari garis-garis Rasul tersebut agar hidupnya menjadi 

tentram dan nyaman dalam setiap langkahnya dalam bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai Determinan Stres 

kerja tenaga kesehatan di Rs dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Terdapat hubungan antara beban kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar di 

mana nilai p-value sebesar 0.000 (p≤0.05). 

2. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan stres kerja tenaga 

kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo 

kota makassar di mana nilai p-value sebesar 0.82 (p>0.05). 

3. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan stres kerja tenaga kesehatan pada 

masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar di 

mana nilai p-value sebesar 0.20 (p>0.05). 

4. Tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan 

pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota 

makassar di mana nilai p-value sebesar 0.06 (p>0.05). 

B. Saran  

1. Bagi tenaga kesehatan di Rs Wahidin Sudirohusodo diharapkan tetap 

mempertahankan kondisi stres kerja pada kinerjanya yang baik dan optimal. 

Untuk itu Rumah Sakit dapat melakukan beberapa upaya, antara lain dengan 

membuat program-program yang dapat mengurangi stres tenaga kesehatan 
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seperti pelatihan, konsultasi, penghargaan kepada petugas kesehatan yang 

berprestasi.  

2. Bagi tenaga kesehatan yang mengalami stres sebaiknya dapat mengelola stres 

yang telah diajarkan oleh Islam  dengan bersabar dan shalat, berdoa, berzikir, niat 

yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakal) kepada Allah. 

3. Diharapkan bagi tenaga kesehatan di Rs Wahidin Sudirohusodo dapat 

meningatkan program-program yang dibuat sehingga dengan adanya beban berat 

yang dirasakan tenaga kesehatan tidak mempengaruhi kinerjanya serta dapat 

dipertahankan secara optimal. 

4. Diharapkan bagi tenaga kesehatan untuk dapat menenangkan pikiran dengan 

relaksasi, berpikir positif dan jalah kesehatan dengan olahraga atau aktifitas fisik 

secara teratur, tidur yang cukup, makan makanan bergizi seimbang, serta 

terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.  

5. Bagi Tenaga kesehatan hendaknya dapat mengendalikan stres dan beban, 

membuat lingkungan kerja yang nyaman sehingga kinerja dapat lebih maksimal 

dan tenaga kesehatan juga harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologi 

tenaga kesehatan dan lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan. 
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Lampiran 1 
 

DETERMINAN STRES KERJA TENAGA KESEHATAN PADA MASA 
PANDEMI COVID-19 DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO 

 KOTA MAKASSAR 

 

 

Identitas Responden No. Kuesioner :  (diisi oleh peneliti) 

 

Nama   : 

Jenis Kelamin   :  Laki-laki/Perempuan 

Umur    :  

Status Pernikahan  : Menikah/Belum Menikah 

Masa Kerja   : ≤ 1 Tahun/ > 1 Tahun 

 

KUESIONER  PSIKLOGI (QEEW) 

Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu: 

1 : Jika pernyataan-pernyataan berikut Tidak Pernah Bapak/Ibu/Saudara alami 

selama 

bekerja. 

2 : Jika pernyataan-pernyataan berikut Jarang Bapak/Ibu/Saudara alami selama 

bekerja. 

3 : Jika pernyataan-pernyataan berikut Kadang-kadang Bapak/Ibu/Saudara alami 

selama bekerja. 

4 : Jika pernyataan-pernyataan berikut Selalu Bapak/Ibu/Saudara alami selama 

bekerja. 

 

No

. 
Stres kerja 1 2 3 4 

1. Saya merasa Tidak Optimis pada saat bekerja 

selama masa pandemi. 

    

2. Saya merasa Depresi pada saat bekerja selama 

masa pandemi. 

    

3. Saya merasa Tidak Tenang pada saat bekerja 

selama masa pandemi. 

    

4. Saya merasa Khawatir pada saat bekerja selama 

masa pandemi. 

    

5. Saya merasa Gelisah pada saat bekerja selama 

masa pandemi. 

    

6. Saya merasa Tidak Ceria pada saat bekerja 

selama masa pandemi. 

    

7. Saya merasa Lelah pada saat bekerja selama 

masa pandemi. 

    



 
 

 
 

8. Saya merasa sulit untuk bersantai di akhir hari 

kerja selama masa pandemi. 

    

9. Saya merasa capek setelah seharian bekerja 

selama masa pandemi. 

    

10. Saya tidak bisa memberikan perhatian lebih 

kepada orang lain ketika tiba di rumah selama 

masa pandemi. 

    

11. Saya membutuhkan lebih dari sejam untuk 

kembali menguatkan diri setelah bekerja selama 

masa pandemi. 

    

12. Saya butuh ketenangan sementara waktu di 

rumah ketika sepulang dari tempat kerja selama 

masa pandemi. 

    

13. Saya merasa sangat lelah setelah seharian bekerja 

dan tidak bisa terlibat dalam aktivitas yang lain 

selama masa pandemi. 

    

14. Saya tidak melakukan hal yang biasa saya 

lakukan selama masa pandemi. 

    

No Beban Kerja 1 2 3 4 

1. Saya merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus 

dilakukan selama masa pandemi. 

    

2. Saya harus bekerja ekstra keras untuk 

menyelesaikan pekerjaan selama masa pandemi. 

    

3. Saya merasa bekerja di bawah tekanan selama 

masa pandemi. 

    

4. Saya harus terburu-buru mengerjakan sesuatu 

selama masa pandemi. 

    

5. Saya tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

mudah selama masa pandemi. 

    

6. Saya memiliki masalah dengan kecepatan kerja 

selama masa pandemi. 

    

7. pekerjaan saya menuntut banyak konsentrasi 

selama masa pandemi. 

    

8. Saya harus bekerja dengan penuh ketelitian 

selama masa pandemi. 

    

9. pekerjaan saya memerlukan banyak kehatihatian 

selama masa pandemi. 

    

10. tuntutan pekerjaan saya terlalu banyak secara 

emosional selama masa pandemi? 

    



 
 

 
 

11. Saya dihadapkan dengan hal-hal yang 

mempengaruhi anda secara pribadi dalam 

pekerjaan anda selama masa pandemi. 

    

12. orang lain membutuhkan saya secara pribadi 

dalam pekerjaan anda selama masa pandemi. 

    

13. Saya merasa terancam dalam pekerjaan saya 

selama masa pandemi. 

    

14. Saya merasa sulit berkomunikasi dengan orang 

lain dalam pekerjaan anda selama masa pandemi. 

    

 

 
  



 
 

 
 

Lampiran 2 

Output SPSS 25 Karateristik Responden 

A. Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid laki-laki 30 29,7 29,7 29,7 

perempuan 71 70,3 70,3 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

B. Umur Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 17-25 19 18,8 18,8 18,8 

26-35 48 47,5 47,5 66,3 

36-45 27 26,7 26,7 93,1 

46-55 7 6,9 6,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

C. Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-1 Tahun 21 20,8 20,8 20,8 

1-3 Tahun 42 41,6 41,6 62,4 

>3 Tahun 38 37,6 37,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

Lampiran 3 

Output SPSS Hasil Uji Univariat 

 

 

A. Variabel Stres Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 65 64,4 64,4 64,4 

Berat 36 35,6 35,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

B. Variabel Beban Kerja 



 
 

 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 45 44,6 44,6 44,6 

Berat 56 55,4 55,4 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

Lampiran 4 

Output SPSS 25 Hasil Uji Bivariat 

 

A. Jenis kelamin dengan Stres 

 

STRES 

Total Ringan Berat 

Jenis Kelamin laki-laki Count 20 10 30 

% within Jenis Kelamin 66,7% 33,3% 100,0% 

perempuan Count 45 26 71 

% within Jenis Kelamin 63,4% 36,6% 100,0% 

Total Count 65 36 101 

% within Jenis Kelamin 64,4% 35,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,099
a
 1 ,753   

Continuity Correction
b
 ,008 1 ,930   

Likelihood Ratio ,100 1 ,752   

Fisher's Exact Test    ,823 ,469 

Linear-by-Linear Association ,098 1 ,754   

N of Valid Cases 101     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,69. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

B. Usia dengan Stres kerja 

 

STRES 

Total Ringan Berat 



 
 

 
 

Umur Responden 17-25 Count 15 4 19 

% within Umur Responden 78,9% 21,1% 100,0% 

26-35 Count 32 16 48 

% within Umur Responden 66,7% 33,3% 100,0% 

36-45 Count 17 10 27 

% within Umur Responden 63,0% 37,0% 100,0% 

46-55 Count 1 6 7 

% within Umur Responden 14,3% 85,7% 100,0% 

Total Count 65 36 101 

% within Umur Responden 64,4% 35,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,548
a
 3 ,23 

Likelihood Ratio 9,573 3 ,23 

Linear-by-Linear Association 6,436 1 ,11 

N of Valid Cases 101   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,50. 

 

 

C. Masa kerja dengan Stres 

 

STRES 

Total Ringan Berat 

kategori masa kerja 0-1 Tahun Count 15 6 21 

% within kategori masa kerja 71,4% 28,6% 100,0% 

1-3 Tahun Count 31 11 42 

% within kategori masa kerja 73,8% 26,2% 100,0% 

>3 Tahun Count 19 19 38 

% within kategori masa kerja 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 65 36 101 

% within kategori masa kerja 64,4% 35,6% 100,0% 

 



 
 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,508
a
 2 ,064 

Likelihood Ratio 5,461 2 ,065 

Linear-by-Linear Association 3,704 1 ,054 

N of Valid Cases 101   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,49. 

 

D. Beban kerja dengan stres kerja 

 

STRES 

Total Ringan Berat 

BEBAN Ringan Count 38 7 45 

% within BEBAN 84,4% 15,6% 100,0% 

Berat Count 27 29 56 

% within BEBAN 48,2% 51,8% 100,0% 

Total Count 65 36 101 

% within BEBAN 64,4% 35,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,277
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 12,742 1 ,000   

Likelihood Ratio 15,109 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,136 1 ,000   

N of Valid Cases 101     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,04. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Lampiran 5 

Output SPSS 25 Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Kuesioner 



 
 

 
 

A. Reabilitas Kuesioner Stres Kerja 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,929 14 

 

B. Reabilitas Kuesioner Beban Kerja 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,911 14 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,698 3 



 
 

 
 

 

Uji Validitas Kuesioner Stres Kerja 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 TotalSP 

Saya merasa tidak 

optimis pada saat 

bekerja selama masa 

pandemi 

Pearson 

Correlation 

1 ,710
*

*
 

,628
**
 ,587

**
 ,455

*

*
 

,47

4
**
 

,435
*

*
 

,291 ,55

3
**
 

,216 ,338
*
 ,403

*

*
 

,460
*

*
 

,284 ,659
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,003 ,00

2 

,005 ,069 ,00

0 

,180 ,033 ,010 ,003 ,076 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa Depresi 

pada saat bekerja 

selama masa pandemi 

Pearson 

Correlation 

,710
**
 1 ,785

**
 ,617

**
 ,735

*

*
 

,48

6
**
 

,372
*
 ,544

*

*
 

,50

9
**
 

,337
*
 ,402

*
 ,603

*

*
 

,584
*

*
 

,338
*
 ,780

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,00

1 

,018 ,000 ,00

1 

,033 ,010 ,000 ,000 ,033 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa tidak 

tenang pada saat 

bekerja selama masa 

pandemi 

Pearson 

Correlation 

,628
**
 ,785

*

*
 

1 ,600
**
 ,778

*

*
 

,47

9
**
 

,368
*
 ,450

*

*
 

,52

4
**
 

,283 ,471
*

*
 

,584
*

*
 

,504
*

*
 

,310 ,757
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,00

2 

,019 ,004 ,00

1 

,077 ,002 ,000 ,001 ,051 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa khawatir 

pada saat bekerja 

selama masa pandemi 

Pearson 

Correlation 

,587
**
 ,617

*

*
 

,600
**
 1 ,642

*

*
 

,54

5
**
 

,398
*
 ,307 ,63

1
**
 

,263 ,445
*

*
 

,382
*
 ,507

*

*
 

,403
*

*
 

,716
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,00

0 

,011 ,054 ,00

0 

,101 ,004 ,015 ,001 ,010 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa Gelisah 

pada saat bekerja 

Pearson 

Correlation 

,455
**
 ,735

*

*
 

,778
**
 ,642

**
 1 ,53

1
**
 

,368
*
 ,465

*

*
 

,45

7
**
 

,174 ,291 ,447
*

*
 

,416
*

*
 

,350
*
 ,690

**
 



 
 

 
 

selama masa pandemi Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 
 

,00

0 

,019 ,002 ,00

3 

,284 ,069 ,004 ,008 ,027 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa tidak 

ceria pada saat 

bekerja selama masa 

pandemi 

Pearson 

Correlation 

,474
**
 ,486

*

*
 

,479
**
 ,545

**
 ,531

*

*
 

1 ,444
*

*
 

,501
*

*
 

,57

5
**
 

,453
*

*
 

,463
*

*
 

,426
*

*
 

,592
*

*
 

,628
*

*
 

,743
**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,002 ,000 ,000 
 

,004 ,001 ,00

0 

,003 ,003 ,006 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa lelah 

pada saat bekerja 

selama masa pandemi 

Pearson 

Correlation 

,435
**
 ,372

*
 ,368

*
 ,398

*
 ,368

*
 ,44

4
**
 

1 ,291 ,74

0
**
 

,429
*

*
 

,482
*

*
 

,347
*
 ,483

*

*
 

,362
*
 ,650

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,018 ,019 ,011 ,019 ,00

4 
 

,069 ,00

0 

,006 ,002 ,028 ,002 ,022 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa sulit 

untuk bersantai di akhir 

hari kerja selama masa 

pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,291 ,544
*

*
 

,450
**
 ,307 ,465

*

*
 

,50

1
**
 

,291 1 ,45

9
**
 

,423
*

*
 

,300 ,530
*

*
 

,485
*

*
 

,467
*

*
 

,642
**
 

Sig. (2-tailed) ,069 ,000 ,004 ,054 ,002 ,00

1 

,069 
 

,00

3 

,007 ,060 ,000 ,002 ,002 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa capek 

setelah seharian 

bekerja selama masa 

pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,553
**
 ,509

*

*
 

,524
**
 ,631

**
 ,457

*

*
 

,57

5
**
 

,740
*

*
 

,459
*

*
 

1 ,471
*

*
 

,564
*

*
 

,521
*

*
 

,603
*

*
 

,484
*

*
 

,804
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,000 ,003 ,00

0 

,000 ,003 
 

,002 ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



 
 

 
 

Saya tidak bisa 

memberikan perhatian 

lebih kepada orang lain 

ketika tiba di rumah 

selama masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,216 ,337
*
 ,283 ,263 ,174 ,45

3
**
 

,429
*

*
 

,423
*

*
 

,47

1
**
 

1 ,602
*

*
 

,554
*

*
 

,589
*

*
 

,486
*

*
 

,638
**
 

Sig. (2-tailed) ,180 ,033 ,077 ,101 ,284 ,00

3 

,006 ,007 ,00

2 
 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya membutuhkan 

lebih dari sejam untuk 

kembali menguatkan 

diri setelah bekerja 

selama masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,338
*
 ,402

*
 ,471

**
 ,445

**
 ,291 ,46

3
**
 

,482
*

*
 

,300 ,56

4
**
 

,602
*

*
 

1 ,763
*

*
 

,717
*

*
 

,563
*

*
 

,743
**
 

Sig. (2-tailed) ,033 ,010 ,002 ,004 ,069 ,00

3 

,002 ,060 ,00

0 

,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya butuh 

ketenangan sementara 

waktu di rumah ketika 

sepulang dari tempat 

kerja selama masa 

pandemi 

Pearson 

Correlation 

,403
**
 ,603

*

*
 

,584
**
 ,382

*
 ,447

*

*
 

,42

6
**
 

,347
*
 ,530

*

*
 

,52

1
**
 

,554
*

*
 

,763
*

*
 

1 ,749
*

*
 

,484
*

*
 

,778
**
 

Sig. (2-tailed) ,010 ,000 ,000 ,015 ,004 ,00

6 

,028 ,000 ,00

1 

,000 ,000 
 

,000 ,002 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa sangat 

lelah setelah seharian 

bekerja dan tidak bisa 

terlibat dalam aktivitas 

yang lain selama masa 

pandemi 

Pearson 

Correlation 

,460
**
 ,584

*

*
 

,504
**
 ,507

**
 ,416

*

*
 

,59

2
**
 

,483
*

*
 

,485
*

*
 

,60

3
**
 

,589
*

*
 

,717
*

*
 

,749
*

*
 

1 ,774
*

*
 

,840
**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,001 ,001 ,008 ,00

0 

,002 ,002 ,00

0 

,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya tidak melakukan 

hal yang biasa saya 

Pearson 

Correlation 

,284 ,338
*
 ,310 ,403

**
 ,350

*
 ,62

8
**
 

,362
*
 ,467

*

*
 

,48

4
**
 

,486
*

*
 

,563
*

*
 

,484
*

*
 

,774
*

*
 

1 ,685
**
 



 
 

 
 

lakukan selama masa 

pandemi 

Sig. (2-tailed) ,076 ,033 ,051 ,010 ,027 ,00

0 

,022 ,002 ,00

2 

,001 ,000 ,002 ,000 
 

,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TotalSP Pearson 

Correlation 

,659
**
 ,780

*

*
 

,757
**
 ,716

**
 ,690

*

*
 

,74

3
**
 

,650
*

*
 

,642
*

*
 

,80

4
**
 

,638
*

*
 

,743
*

*
 

,778
*

*
 

,840
*

*
 

,685
*

*
 

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00

0 

,000 ,000 ,00

0 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

Uji Validitas Beban Kerja 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8. B9 B10 B11 B12 B13 B14 TotalBP 

Saya merasa terlalu 

banyak pekerjaan yang 

harus dilakukan 

selama masa pandemi 

Pearson 

Correlation 

1 ,712
*

*
 

,516
**
 ,578

**
 ,602

*

*
 

,39

2
*
 

,451
*

*
 

,225 ,41

3
**
 

,559
*

*
 

,664
*

*
 

,428
*

*
 

,452
*

*
 

,404
*

*
 

,771
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,001 ,000 ,000 ,01

2 

,003 ,162 ,00

8 

,000 ,000 ,006 ,003 ,010 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya harus bekerja 

ekstra keras untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan selama 

masa pandemi 

Pearson 

Correlation 

,712
**
 1 ,577

**
 ,687

**
 ,593

*

*
 

,39

5
*
 

,480
*

*
 

,240 ,49

6
**
 

,463
*

*
 

,558
*

*
 

,372
*
 ,454

*

*
 

,498
*

*
 

,793
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,01

2 

,002 ,136 ,00

1 

,003 ,000 ,018 ,003 ,001 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa bekerja 

di bawah tekanan 

Pearson 

Correlation 

,516
**
 ,577

*

*
 

1 ,629
**
 ,533

*

*
 

,39

1
*
 

,453
*

*
 

,164 ,40

2
*
 

,468
*

*
 

,428
*

*
 

,281 ,369
*
 ,373

*
 ,681

**
 



 
 

 
 

selama masa pandemi. Sig. (2-tailed) ,001 ,000 
 

,000 ,000 ,01

3 

,003 ,313 ,01

0 

,002 ,006 ,079 ,019 ,018 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya harus terburu-

buru mengerjakan 

sesuatu selama masa 

pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,578
**
 ,687

*

*
 

,629
**
 1 ,644

*

*
 

,44

6
**
 

,569
*

*
 

,393
*
 ,58

5
**
 

,568
*

*
 

,633
*

*
 

,388
*
 ,457

*

*
 

,229 ,808
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,00

4 

,000 ,012 ,00

0 

,000 ,000 ,013 ,003 ,155 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya tidak dapat 

melaksanakan 

pekerjaan dengan 

mudah selama masa 

pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,602
**
 ,593

*

*
 

,533
**
 ,644

**
 1 ,68

2
**
 

,505
*

*
 

,186 ,47

3
**
 

,448
*

*
 

,541
*

*
 

,463
*

*
 

,617
*

*
 

,414
*

*
 

,800
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,00

0 

,001 ,250 ,00

2 

,004 ,000 ,003 ,000 ,008 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya memiliki masalah 

dengan kecepatan 

kerja selama masa 

pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,392
*
 ,395

*
 ,391

*
 ,446

**
 ,682

*

*
 

1 ,254 -,023 ,25

1 

,220 ,253 ,415
*

*
 

,590
*

*
 

,457
*

*
 

,590
**
 

Sig. (2-tailed) ,012 ,012 ,013 ,004 ,000 
 

,113 ,887 ,11

8 

,173 ,115 ,008 ,000 ,003 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

pekerjaan saya 

menuntut banyak 

konsentrasi selama 

masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,451
**
 ,480

*

*
 

,453
**
 ,569

**
 ,505

*

*
 

,25

4 

1 ,636
*

*
 

,90

1
**
 

,519
*

*
 

,523
*

*
 

,345
*
 ,272 ,201 ,754

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,002 ,003 ,000 ,001 ,11

3 
 

,000 ,00

0 

,001 ,001 ,029 ,090 ,214 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



 
 

 
 

pekerjaan saya 

memerlukan ketelitian 

selama masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,225 ,240 ,164 ,393
*
 ,186 -

,02

3 

,636
*

*
 

1 ,65

8
**
 

,432
*

*
 

,291 ,078 ,054 -,036 ,453
**
 

Sig. (2-tailed) ,162 ,136 ,313 ,012 ,250 ,88

7 

,000 
 

,00

0 

,005 ,068 ,633 ,739 ,825 ,003 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

pekerjaan saya 

memerlukan banyak 

kehatihatian selama 

masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,413
**
 ,496

*

*
 

,402
*
 ,585

**
 ,473

*

*
 

,25

1 

,901
*

*
 

,658
*

*
 

1 ,472
*

*
 

,517
*

*
 

,322
*
 ,315

*
 ,232 ,748

**
 

Sig. (2-tailed) ,008 ,001 ,010 ,000 ,002 ,11

8 

,000 ,000 
 

,002 ,001 ,042 ,048 ,149 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

tuntutan pekerjaan 

saya terlalu banyak 

secara emosional 

selama masa pandemi 

Pearson 

Correlation 

,559
**
 ,463

*

*
 

,468
**
 ,568

**
 ,448

*

*
 

,22

0 

,519
*

*
 

,432
*

*
 

,47

2
**
 

1 ,655
*

*
 

,335
*
 ,461

*

*
 

,176 ,696
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,002 ,000 ,004 ,17

3 

,001 ,005 ,00

2 
 

,000 ,035 ,003 ,279 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya dihadapkan 

dengan hal-hal yang 

mempengaruhi anda 

secara pribadi dalam 

pekerjaan anda 

selama masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,664
**
 ,558

*

*
 

,428
**
 ,633

**
 ,541

*

*
 

,25

3 

,523
*

*
 

,291 ,51

7
**
 

,655
*

*
 

1 ,597
*

*
 

,370
*
 ,181 ,745

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,11

5 

,001 ,068 ,00

1 

,000 
 

,000 ,019 ,262 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

orang lain 

membutuhkan saya 

Pearson 

Correlation 

,428
**
 ,372

*
 ,281 ,388

*
 ,463

*

*
 

,41

5
**
 

,345
*
 ,078 ,32

2
*
 

,335
*
 ,597

*

*
 

1 ,460
*

*
 

,153 ,583
**
 



 
 

 
 

secara pribadi dalam 

pekerjaan anda 

selama masa pandemi. 

Sig. (2-tailed) ,006 ,018 ,079 ,013 ,003 ,00

8 

,029 ,633 ,04

2 

,035 ,000 
 

,003 ,345 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa terancam 

dalam pekerjaan saya 

selama masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,452
**
 ,454

*

*
 

,369
*
 ,457

**
 ,617

*

*
 

,59

0
**
 

,272 ,054 ,31

5
*
 

,461
*

*
 

,370
*
 ,460

*

*
 

1 ,419
*

*
 

,651
**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,019 ,003 ,000 ,00

0 

,090 ,739 ,04

8 

,003 ,019 ,003 
 

,007 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Saya merasa sulit 

berkomunikasi dengan 

orang lain dalam 

pekerjaan anda 

selama masa pandemi. 

Pearson 

Correlation 

,404
**
 ,498

*

*
 

,373
*
 ,229 ,414

*

*
 

,45

7
**
 

,201 -,036 ,23

2 

,176 ,181 ,153 ,419
*

*
 

1 ,503
**
 

Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,018 ,155 ,008 ,00

3 

,214 ,825 ,14

9 

,279 ,262 ,345 ,007 
 

,001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TotalBP Pearson 

Correlation 

,771
**
 ,793

*

*
 

,681
**
 ,808

**
 ,800

*

*
 

,59

0
**
 

,754
*

*
 

,453
*

*
 

,74

8
**
 

,696
*

*
 

,745
*

*
 

,583
*

*
 

,651
*

*
 

,503
*

*
 

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00

0 

,000 ,003 ,00

0 

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 
 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

Uji Validitas Kinerja 

 K1 K2 K3 TotalKP 

Apakah anda mendapatkan Pelatihan 

untuk menangani pasien Covid? 

Pearson 

Correlation 

1 ,438
**
 ,366

*
 ,807

**
 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,020 ,000 

N 40 40 40 40 

Apakah anda mendapatkan support dari 

keluarga untuk menangani pasien Covid? 

Pearson 

Correlation 

,438
**
 1 ,591

**
 ,830

**
 

Sig. (2-tailed) ,005  ,000 ,000 

N 40 40 40 40 

Apakah keluarga anda selalu memberikan 

dukungan kepada anda? 

Pearson 

Correlation 

,366
*
 ,591

**
 1 ,757

**
 

Sig. (2-tailed) ,020 ,000  ,000 

N 40 40 40 40 

TotalKP Pearson 

Correlation 

,807
**
 ,830

**
 ,757

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

Dokumentasi Penelitian 

           

Gambar 1 dan 2 pembagikan kuesioner kepada tenaga keseatan 

           

Gambar 3 dan 4 pembagikan kuesioner kepada tenaga keseatan 



 
 

 
 

           

Gambar 3 dan 4 tenaga kesehatan mengisi kuesioner 

              

Gambar 5 dan 6 tenaga kesehatan mengisi kuesioner 

 


